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ABSTRAK 

Nama : Ramlah 
NIM : 20100116117 
Jurusan : Pendidikan Agama Islam 
Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan 
Judul : Pengaruh Pola Asuh Oranggtua terhadap Perkembangan Moral 

Anak di Borong Leko Kelurahan Malewang Kecamatan 
Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar 

 

Penelitian ini membahas mengenai “Pengaruh Pola Asuh Orangtua 

terhadap Perkembangan Moral Anak di Borong Leko Kelurahan Malewang 

Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar” yang bertujuan untuk: 1) 

Mengetahui pola asuh orangtua dalam mendidik anak di Borong Leko Kelurahan 

Malewang Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar 2) Mengetahui 

perkembangan moral anak di Borong Leko Kelurahan Malewang Kecamatan 

Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar, dan 3) Mengetahui pengaruh pola 

asuh orangtua terhadap perkembangan moral anak di Borong Leko Kelurahan 

Malewang Kecamatan Polongbengkeng Utara Kabupaten Takalar.  

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian 

expost facto yang dilaksanakan di Borong Leko Kelurahan Malewang Kecamatan 

Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar. Populasi dalam penelitian ini adalah 

orangtua yang memiliki anak berjumlah 35 orang, sedangkan teknik sampel yang 

digunakan simple random sampling sebanyak 35 orang, dengan menggunakan 

angket (kuesioner) dan dokumentasi sebagai instrumen penelitian untuk 

memperoleh data yakni skala pola asuh orangtua terhadap perkembangan moral 

anak . Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deksriptif dan 

analisis statistik inferensial dengan menggunakan regresi liniear sederhana.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pola asuh orangtua di Borong 

Leko Kelurahan Malewang Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar 

berada pada kategori sedang, yaitu rata-rata (mean) yaitu 48,25 berada pada 

interval 43-53, sedangkan perkembangan moral anak berada pada kategori 

sedang, yaitu rata-rata (mean) yaitu 49,67 berada pada interval 46-54. Signifikansi 

pengaruh pola asuh orangtua terhadap perkembanggan moral anak di Borong 

Leko Kelurahan Malewang Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten 

Takalar, hasil perhitungan diperoleh nilai nilai         lebih besar dari nilai        

(                 = 4,736 > 1,689) artinya terdapat pengaruh antara pola asuh 

orangtua terhadap perkembangan moral anak di Borong Leko Kelurahan 

Malewang Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar sebesar 21,8% . 

Sehingga    ditolak dan    diterima yang berarti terdapat pengaruh pola asuh 
orangtua terhadap perkembangan moral anak di Borong Leko Kelurahan 

Malewang Kecamatan Polongbangkeng Utara. 

Implikasi dari penelitian ini yaitu, orangtua seharusnya  tidak 

menggunakan pola asuh permisif tetapi orangtua harus lebih memahami pola asuh  

yang akan diterapkan dengan memperhatikan tingkah laku dan psikologi anak. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan adalah usaha yang bersifat mendidik, membimbing, atau 

membina dalam lingkungan keluarga, masyarakat maupun pemerintah dengan 

seperangkat ilmu pengetahuan. Melalui pendidikan, seseorang dapat mengubah 

atau mengalami perubahan baik perubahan dari segi ilmu pengetahuan maupun 

dari segi perilaku atau akhlaknya.
1
 

Diskursus pengertian pendidikan oleh para ahli sangat bervariasi, tetapi 

semuanya mempunyai korelasi yang sama, yakni pendidikan adalah proses 

mempersiapkan masa depan anak didik dalam mencapai tujuan hidup secara 

efektif dan efisien. Dengan meminjam istilah Mochtar Buchori “Pendidikan 

antisipatoris”.  

Menurut Ki Hajar Dewantara pendidikan tidak berhenti pada bangunan 

sekolah saja, tapi juga di rumah, di jalan dan dimana-mana. Karena setiap orang 

dapat menjadi guru dan setiap rumah dapat menjadi sekolah. Jadi pendidikan tidak 

hanya melalui lembaga pendidikan formal melainkan juga dapat melalui lembaga 

pendidikan non-formal dan informal. Misalnya dalam lingkungan keluarga 

dimana orangtua yang memiliki peran penting dalam memberikan pendidikan 

kepada anak-anaknya Keluarga menjadi dasar pendidikan yang penting. Dalam 

sistem kekeluargaan dimaksudkan agar dalam proses pendidikan dapat menumbuh 

kembangkan sifat-sifat anak.
2
 

                                                             

1
Beni Ahmad Saebani dan Hendra Akhdiyat, Ilmu Pendidikan Islam (Bandung: Pustaka 

Setia, 2019), h. 22. 

2
Haryati, Pemikiran Pendidikan Ki Hadjar Dewantara Studi tentang Sistem Among 

Dalam Proses pendidikan (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), h. 42. 
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Sebagaimana yang dikutip oleh Idi Warsah, Hadisubroto menjelaskan 

bahwa pendidikan keluarga terdapat dua pemegang peran utama keluarga dalam 

interaksi edukatif, yaitu orangtua dan anak. Keduanya mempunyai peranan 

masing-masing. Orangtua berperan sebagai pendidik dengan mengasuh, 

membimbing, memberi teladan, dan membelajarkan anak. Sedangkan anak 

sebagai peserta didik melakukan kegiatan belajar mengajar dengan cara pikir, 

menghayati, dan berbuat di dalam dan terhadap dunia kehidupannya. Dalam 

pendidikan keluarga ditandai dengan fenomena di masyarakat yang berkaitan 

dengan peran hak dan kewajiban serta tanggung jawab orangtua, baik secara 

psikologis, maupun sosiologis serta aktualisasi peran orangtua terhadap 

pendidikan keluarga.
3
 

Keberhasilan keluarga dalam menanamkan nilai-nilai kebajikan pada anak 

sangat tergantung pada jenis pola asuh yang diterapkan orangtua pada anaknya. 

Pola asuh dapat didefinisikan sebagai pola interaksi antara anak dan orangtua 

yang meliputi pemenuhan kebutuhan fisik dan kebutuhan psikologis serta 

sosialisasi norma-norma yang berlaku di masyarakat agar anak dapat hidup selaras 

dengan lingkungannya. Dengan kata lain, pola asuh juga meliputi pola interaksi 

orangtua dengan anak dalam rangka pendidikan karakter anak. Menurut Hurlock, 

Hardy, & Heyes, ada tiga pola asuh orangtua: yang pertama pola asuh otoriter 

mempunyai ciri orangtua membuat semua keputusan, anak harus tunduk, patuh, 

dan tidak boleh bertanya. Kedua, pola asuh demokrasi mempunyai ciri orangtua 

mendorong anak untuk membicarakan apa yang ia inginkan. Ketiga, pola asuh 

permisif mempunyai ciri orangtua memberikan kebebasan  penuh pada anak untuk 

                                                             
3
Idi Warsah, Pendidikan Islam Dalam Keluarga Studi Psikologis dan Sosiologis 

Masyarakat Muti Agama Desa Suro Bali (Yogyakarta: Tunas Gemilang Press, 2020), h. 10-11. 
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berbuat.
4
 Pola asuh orangtua yang diberikan kepada anak melainkan akan 

berpengaruh pula pada perkembangan anak terutama perkembangan moral. 

Perkembangan moral adalah suatu kesadaran bahwa terdapat aturan-aturan 

perilaku yang boleh, harus, atau terlarang untuk melakukannya. Aturan-aturn 

perilaku yang boleh atau tidak boleh disebut moral. Proses penyadaran moral 

tersebut berangsur tumbuh melalui interaksi dari lingkungannya di mana ia 

mungkin mendapat larangan, suruhan, pembenaran atau persetujuan, kecaman 

atau celaan, atau merasakan akibat-akibat tertentu yang mungkin menyenangkan 

atau memuaskan mungkin pula mengecewakan dari perbuatan yang 

dilakukannya.
5
 

Perkembangan moral seorang anak banyak dipengaruhi oleh lingkungan. 

Anak memperoleh nilai-nilai moral dan lingkungan dan orangtuanya. Dia belajar 

untuk mengenal nilai-nilai sesuai dengan nilai-nilai ini. Dalam mengembangkan 

moral anak, peranan orangtua sangatlah penting, terutama pada waktu anak masih 

kecil.
6
 Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

tentang system pendidikan Nasional pada pasal 7 ayat 1 dan 2 berbunyi: 

rmengasuh kepada anak-anaknya. Karena masing-masing orangtua memiliki 

pola asuh tertentu. Selain itu orangtua berhak berperan serta dalam memilih 

satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan 

pendidikan anaknya.
7
 

                                                             
4
Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga 

Pendidikan (Jakarta: Kencana, 2015), h. 158. 

5
Ahmad Susanto, Perkembangan Anak Usia Dini Pengantar Dalam Berbagai Aspeknya  

(Jakarta: Kencana, 2014), h. 65-66. 

6
Yudrik Jahya, Psikologi Perkembangan (Jakarta: Kencana, 2015), h. 50 

7
Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional,” dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional 

(Jakarta: Bambang Kesowo, 2003), h. 5. 

Orangtua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan 
memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya. 
Orangtua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan 
pendidikan dasar kepada anaknya.

7 
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Orangtua mempunyai kewajiban untuk mengasuh kepada anak-anaknya. 

Karena masing-masing orangtua memiliki pola asuh tertentu. Selain itu orangtua 

berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh 

informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya, akan tetapi yang terjadi 

saat ini, kebanyakan orangtua belum menerapkan pola asuh yang baik bagi 

anaknya sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan anak. Banyak orangtua yang 

lebih memilih menyerahkan kepengasuhan anaknya kepada pengasuh dikarenakan 

kesibukan orangtua terhadap pekerjaannya sehingga segala sesuatu diserahkan 

kepengasuh anak. Hal tersebut sebenarnya sangat merugikan si anak, karena pola 

asuh seharusnya diberikan kepada orangtua itu sendiri agar mereka dapat 

mengetahui apa yang dibutuhkan anaknya. Mengingat adanya zaman yang 

berkembang sangat pesat dan tantangan dalam membesarkan anak sangat 

kompleks, maka perlu dikaji secara mendalam. Pola asuh orangtua sangat erat 

kaitannya terhadap perkembangan moral anak, karena pola asuh orangtua adalah 

suatu interaksi antara orangtua dengan anaknya.  

Ketika seorang anak dalam interaksinya dengan anak lain berbeda, 

memiliki kemampuan sosialisasi yang berbeda itu tidak terlepas dari pengaruh 

orangtua. Orangtua membekali anak pengalaman sosialisasi awal, sehingga dapat 

berkembang dengan baik dalam interaksi sosial. Disini hubungan keluarga yang 

harmonis, gaya pengasuhan yang tepat akan mengoptimalkan perkembangan 

anak.
8
 

Dalam hal ini orangtua juga perlu memperhatikan pola asuh yang 

diberikan kepada anak. Apabila orangtua dapat memberikan pola asuh yang tepat 

kepada anak maka perkembangan moral anak akan berkembang sesuai dengan 

yang diharapkan. Saat ini banyak sekali penyimpangan perilaku negatif yang 

                                                             
8
Masganti Sit, Psikologi Perkembangan Anak Usia Dini (Depok: Kencana, 2017), h.107.  
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terjadi dikalangan remaja. Maka dari itu betapa besarnya tanggung jawab 

orangtua terhadap pendidikan anak sejak usia dini dengan pola asuh yang 

bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai agama pada anak.  

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan peneliti di lapangan 

tepatnya di salah satu kampung yang disebut Borong Leko, Peneliti menemukan 

beberapa anak yang perkembangan moralnya belum sesuai dengan tahapan 

perkembangan yang baik. Misalnya, anak yang berumur 8 tahun memiliki gaya 

bicara yang tidak sopan lebih tepatnya kasar dalam berbicara. Anak yang masih 

duduk dibangku sekolah dasar sudah mengenal pacaran dan melakukan hal 

tersebut. Anak yang masih berumur 9-12 tahun melakukan hal yang seharusnya 

belum mereka lakukan. Pada usia tersebut lebih baik fokus dengan pendidikan 

bukan berpacaran dan memang seharusnya mengutamakan pendidikan. Anak 

yang tidak tertarik dengan pacaran malah menghabiskan waktunya denga bermain 

game sehingga pelajaran sekolah terabaikan. Tidak hanya itu, seorang anak yang 

berumur sekitar 10 tahun telah merokok tanpa sepengetahuan orangtua mereka. 

Mereka juga gemar merusak dan mencuri fasilitas umum. Dalam hal ini 

perkembangan moral mereka saat ini lebih mengarah pada perilaku yang 

menyimpang.
9
 

Mengamati kenyataan tersebut diatas, bahwa dari latar belakang yang 

berbeda akan membentuk pola kepengasuhan yang berbeda pula. Selain itu bentuk 

interaksi sosial yang dilakukan anak sehari-hari juga akan mempengaruhi 

perkembangan moral. Maka dari itu peneliti berkeinginan melakukan penelitian di 

Borong Leko dengan judul “Pengaruh  Pola Asuh Orangtua terhadap 

Perkembangan Moral Anak Di Borong Leko Kelurahan Malewang Kecamatan 

Polongbangkeng Utara Kabuaten Takalar”. 

                                                             
9
Ramlah (22 Tahun), Mahasiswa, Observasi, Di Borongleko Kelurahan Malewang 

Kabupaten Takalar, 10 Desember 2020 (Catatan: Mengamati perkembangan moral anak usia dini). 
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B. Rumusan Masalah 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan permasalahan dalam penelitian ini 

dengan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pola asuh orangtua dalam mendidik anak di Borong Leko 

Kelurahan Malewang Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten 

Takalar? 

2. Bagaimana perkembangan moral anak di Borong Leko Kelurahan 

Malewang Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar? 

3. Bagaimana pengaruh pola asuh orangtua terhadap perkembangan moral 

anak di Borong Leko Kelurahan Malewang Kecamatan Polongbangkeng 

Utara Kabupaten Takalar? 

 

C. Hipotesis 

Hipotesis merupakan dugaan sementara terhadap jawaban atas sub 

masalah yang membutuhkannya. Tujuannya adalah untuk memberikan arahan 

yang jelas bagi peneliti yang berupa melakukan verifikasi terhadap kesahihan dan 

kesalahan suatu teori.
10

 Maka hipotesis dalam penelitian ini adalah terdapat 

pengaruh pola asuh orangtua terhadap perkembangan moral anak di Borong Leko 

Kelurahan Malewang Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabuaten Takalar. 

 

 

 

 

 

                                                             

10
Muljono Damopoli, Dkk, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah UIN Alauddin 

Makassar (Makassar: Alauddin Press, 2013), h. 12. 
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D. Definisi Operasional Variabel dan Ruang Lingkup Penelitian 

Definisi operasional merupakan suatu definisi mengenai variabel yang 

dirumuskan berdasarkan karakteristik-karakteristik variabel tersebut yang 

diamati.
11

 

Definisi operasional diperlukan untuk menghindari terjadinya kekeliruan 

penafsiran pembaca terhadap variable-variabel dalam judul.
12

 Dalam hal ini 

peneliti terlebih dulu mengemukakan pengertian yang sesuai dengan variable 

tersebut. Adapun variable dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Pola Asuh Orangtua 

Pola asuh orangtua adalah pola perilaku yang digunakan oleh orangtua 

dalam berinteraksi dengan anak-anaknya sebagai bentuk pengasuhan dan 

pendidikan anak. Dalam hal ini terdapat tiga pola asuh orangtua yaitu otoriter, 

demokratis dan permisif. Penelitian ini lebih mengarah kepada pola asuh permisif 

yakni orangtua terlalu memberikan kebebasan penuh kepada anak. Adapun  

indikator dalam penelitian ini yaitu kasih sayang yang berlebihan sehingga 

orangtua mengikuti segala keinginan dan kemauan anak, tuntutan dan kontrol 

yang rendah dari orangtua kepada anak. 

2. Perkembangan Moral Anak 

Perkembangan moral anak adalah perkembangan anak yang mencakup 

pikiran, perasaan, dan perilakunya ketika berinteraksi dengan orang lain sesuai 

dengan kaidah norma atau aturan dan kebiasaan yang mengatur perilaku individu 

dalam hubungannya dengan kelompok sosial masyarakat. 

                                                             
11

Saifuddin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.74. 

12
Muljono Damopoli, Dkk, Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah UIN Alauddin 

Makassar, h. 13. 
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Indikator dalam penelitian ini adalah tahapan-tahapan dalam 

perkembangan anak yakni: Prakonvensional, Konvensional, dan 

Pascakonvensional. 

Ruang Lingkup Penelitian ini meliputi dua variabel, yakni : variabel 

bebas/independent dan variabel terikat/dependent. Variabel bebas yaitu Pola asuh 

orangtua dan variabel terikat yaitu perkembangan moral anak. Dalam hal ini, 

peneliti membatasi pada pola asuh orangtua (variabel bebas) fokus pada orangtua 

dalam mendididik anak. Sedangkan pada perkembangan moral anak (variabel 

terikat) fokus pada aturan-aturan atau nilai yang berkembang dilingkungan 

tersebut. 

E. Kajian Pustaka 

Setelah melakukan tinjauan Pustaka, peneliti menemukan hasil penelitian 

terkait dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Gita Deviana, Indri Astuti, Muhammad Ali dalam penelitiannya yang 

berjudul “Pengaruh Pola Asuh Orangtua Terhadap Moral Anak Usia 5-6 

Tahun”.Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh 

pola asuh orangtua terhadap moral anak usia 5-6 tahun di TK Aisyiyah 

Bustanul Atfhal 3 Pontianak Tenggara.
13

 Persamaan penelitian ini dengan 

penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti terkait pola asuh orangtua 

terhadap moral anak usia dini. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan 

penelitian terdahulu adalah terkait dengan perkembangan, dimana penelitian 

ini juga memperhatikan seperti apa perkembangan anak usia dini di 

lingkungan masyarakat. 

                                                             
13

Gita Deviana, dkk, “Pengaruh Pola Asuh Orangtua Terhadap Moral Anak Usia 5-6 

Tahun”, Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa, vol. 4 no. 7 (2015), h. 1. 

Jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/view/10718. (Diakses 21 November). 
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2. Widya Novia Hedyanti, Sudarmiatin, Sugeng Utaya dalam penelitiannya 

yang berjudul “Pengaruh Pola Asuh Orangtua Terhadap Prestasi Belajar Ips 

Melalui Motivasi Belajar (Studi pada Siswa Kelas IV, V, VI gugus 2 

Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang)”. Hasil penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh langsung yang signifikan antara 

pola asuh orangtua terhadap prestasi belajar siswa. Hal ini dapat 

disimpulkan bahwa pola asuh yang baik bagi anak maka akan berdampak 

positif pada hasil belajar anak begitu pula sebalikntya.
14

 Persamaan 

penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti terkait 

pola asuh orangtua. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

terdahulu adalah memiliki perbedan variabel y. Penelitian terdahulu 

menggunakan  prestasi belajar melalui motivasi belajar sedangkan 

penelitian ini yakni perkembangan moral.  

3. Vienna Aniella Nauli, Karnadi, Sri Martini Meilani dalam penelitiannya 

yang berjudul “Peran Ibu Pedagang Pasar 24 Jam Terhadap Perkembangan 

Moral Anak (Penelitian Studi Kasus di Kota Bekasi)”. Hasil Penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa  Perkembangan moral anak sangat 

dipengaruhi oleh ada atau tidaknya, tepat atau tidaknya suatu aturan, 

hukuman yang mendidik, penghargaan/reward, dan penggunaan tehnik 

disiplin yang diberikan oleh ibu.
15

 Persamaan penelitian ini dengan 

penelitian terdahulu adalah terkait dengan perkembangan moral anak. Sama-

                                                             
14

Widya Novia Hedyanti, dkk, “Pengaruh Pola Asuh Orangtua terhadap Prestasi Belajar 

IPS melalui Motivasi Belajar Studi Pada Siswa Kelas lV, V, Vl Gugus 2 Kecamatan Gantang 

Kabupaten Malang”, Jurnal Pendidikan Teori Penelitian dan Pengembangan,Vol. 1 no 5 (Mei 

2016), h. 865. Journal.um.ac.id/index.php/jptpp/article/view/6289. (Diakses 21 November 2020). 

15
Vienna Aniella Nauli, dkk, „Peran Ibu Pedagang Pasar 24 Jam terhadap Perkembangan 

Moral Anak ( Penelitian Studi Kasus di Kota Bekasi)‟, Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini,vol. 3 

issue 1 ( 2019), h.250.  https://www.researchgate.net/publication/333009461_Peran_Ibu_Peda 

gang_Pasar_24_Jam_Terhadap_Perkembangan_Moral_Anak_Penelitian_Studi_Kasus_di_Kota_B

ekasi. (Diakses 21 November 2020). 

https://www.researchgate.net/
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sama meneliti apakah perkembangan moral dipengaruhi dari berbagai hal 

atau tidak. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu 

adalah terkait dengan peran dan pengaruh terhadap perkembangan moral 

anak. 

4. Khanif Maksum dan Shofia Khusni Winasih dalam penelitiannya yang 

berjudul “Hubungan Pola Asuh Orang tua terhadap Perkembangan Moral 

Siswa Kelas Tinggi di SD Negeri Cimpon Desa Tirtosari Kecamatan Kretek 

Kabupaten Bantul Tahun Ajaran 2014/2015”. Hasil penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa perkembangan moral anak, sebagian besar siswa kelas 

tinggi memiliki perkembangan moral yang cukup sebanyak 23 anak (50%) 

dan sebaliknya anak dengan perkembangan moral yang kurang ditemukan 

dalam jumlah terkecil sebanyak 3 anak (6,5%). Selanjutnya hasil uji korelasi 

pearson diperoleh nilai hitung sebesar 0.380 dan signifikkan pada 0.009. 

Artinya bahwa ada hubungan pola asuh orang tua terhadap perkembangan 

moral siswa kelas tinggi di SD Negeri Cimpon Tirtosari Kecamatan Kretek 

Kabupaten Bantul tahun ajaran 2014/205.
16

 Persamaan penelitian ini dengan 

penelitian terdahulu adalah terkait pola asuh orang tua terhadap perkembang 

moral. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu 

adalah hubungan dan pengaruhnya. 

5.  Hamka dalam penelitian yang berjudul “Pola Asuh Orang tua terhadap 

Perkembangan Moral Anak Usia Dini Pada Siswa Kelompok B”. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh yang cukup kuat antara pola 

asuh orang tua dengan perkembangan moral anak usia dini pada kelompok 

                                                             
16

Khanif  Maksum, Shofia Khusni Winasih, “Hubungan Pola Asuh Orang tua terhadap 

Perkembangan Moral Siswa Kelas Tinggi di SD Negeri Cimpon Desa Tirtosari Kecamatan Kretek 

Kabupaten Bantul Tahun Ajaran 2014/2015”, Journal Homepage, vol.VIII No. 2 (2017), h. 76. 

https://ejournal.almaata.ac.id (Diakses 30 Juni 2018) 

https://ejournal.almaata.ac.id/
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B di taman kanak-kanak Al-Hidayah, Jakarta Selatan.
17

 Persamaan 

penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah terkait pengaruh pola asuh 

orang tua terhadap perkembangan moral anak. Sedangkan perbedaan 

penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah lokasi penelitiannya. 

 

F. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

a. Untuk mengetahui pola asuh orangtua dalam mendidik anak di Borong Leko 

Kelurahan Malewang Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar. 

b. Untuk mengetahui perkembangan moral anak di Borong Leko Kelurahan 

Malewang Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar. 

c. Untuk Mengetahui pengaruh pola asuh orangtua terhadap perkembangan moral 

anak di Borong Leko Kelurahan Malewang Kecamatan Polongbangkeng Utara 

Kabupaten Takalar. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara teoritis 

1) Bagi perguruan tinggi khususnya Jurusan Pendidikan Agama Islam UIN      

Alauddin Makassar menjadi referensi atau tambahan informasi dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan terhadap para mahasiswa mengenai 

Pola asuh orangtua terhadap perkembangan moral anak di Borong Leko 

Kelurahan Malewang Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten 

Takalar. 

2) Menambah Pengalaman dan pengetahuan penulis tentang pola asuh dan 

perkembangan moral.  

                                                             
17

Hamka, “Pola Asuh Orang tua terhadap Perkembangan Moral Anak Usia Dini Pada 

Siswa Kelompok B”, Jurnal Pendidikan PAUD, vol. 02, No. 1 (2017), h. 24. 

https://journal.uhamka.ac.id (Diakses 01 Januari 2017) 

https://journal.uhamka.ac.id/
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3) Bagi orangtua,penelitian ini menjadi umpan balik (feed back) dalam 

rangka meningkatkan kemampuan dalam mengasuh anak. 

b. Secara Praktis 

1) Diharapkan dengan adanya penelitian ini yang menyangkut 

perkembangan moral anak melalui pola asuh orangtua dapat tercapai 

dengan baik. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORETIS 

A. Pola Asuh Orangtua 

1. Pengertian Pola Asuh Orangtua 

Pola asuh terdiri dari dua kata yaitu pola dan asuh. Menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, pola berarti corak, model, sistem, cara kerja, bentuk (struktur) 

yang tetap. Sedangkan kata asuh memiliki arti menjaga (merawat dan mendidik) 

anak kecil, membimbing (membantu, melatih, dan sebagainya), dan memimpin 

(mengepalai dan menyelenggarakan) suatu badan atau lembaga. 

Namun pandangan para ahli psikologi dan sosiologi berkata lain. Pola 

asuh dalam pandangan Singgih D Gunarsa sebagai gambaran yang dipakai 

orangtua untuk mengasuh (merawat, menjaga, mendidik) anak. Sedangkan Chabib 

Thoha, pola asuh adalah suatu cara terbaik yang dapat ditempuh orangtua dalam 

mendidik anak sebagai perwujudan dan rasa tanggungjawab kepada anak. 

Muallifah dalam bukunya Baumrind, pola asuh pada prinsipnya adalah 

parental control yaitu bagaimana orangtua mengontrol, membimbing, dan 

mendampingi anak-anaknya untuk melaksanakan berbagai tugas 

perkembangannya menuju pada proses pendewasaan. Hal ini lebih menekankan 

kepada bagaimana kualitas pola asuh orangtua yang baik yakni orangtua yang 

mampu memonitor segala aktivitas anak, walaupun kondisi anak dalam keadaan 

baik atau tidak baik, orangtua harus tetap memberikan dukungannya.
1
 

Memberikan pola asuh yang baik dan positif kepada anak, akan 

memunculkan konsep diri yang positif pada anak dalam menilai dirinya.dimulai 

dari masyarakat yang tidak membatasi pergaulan anak tetapi tetap membimbing 

                                                             
1
Muallifah, Psycho Islamic Smartparinting, DIVA Press (Anggota IKAPI), 2009, h.42-

43. 
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agar anak tetap bersikap obyektif, menghargai diri sendiri, dengan mencoba 

bergaul dengan teman yang lebih banyak.
2
 

Berdasarkan penjelasan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa pola 

asuh orangtua adalah  pola perilaku yang digunakan orangtua dalam berinteraksi 

dengan anak-anaknya sebagai bentuk pengasuhan dan pendidikan anak. 

2. Model-model Pola Asuh Orangtua 

Ada beberapa macam model pola kepemimpinan dalam konteks tipe pola 

asuh dalam keluarga yaitu model pola kepemimpinan, pemimpin dan pengikut, 

kepemimpinan Ki Hajar Dewantara dan kepemimpinan Pancasila. Model pola 

asuh ini diterapkan di Indonesia, bahkan tidak menutup kemungkinan bahwa 

diantara tipe pola asuh di atas juga digunakan oleh negara lain seperti d negara 

Jepang dengan tingkat kedisiplinan yang sangat baik dan di negara Amerika yang 

menerapkan setiap warganya memiliki kewajiban untuk mengikuti pendidikan 

militer. Hal ini dapat dipahami bahwa tipe militeristik yang lebih mendominasi 

orangtua dalam memberikan pengasuhan dan pendidikan dalam keluarganya. 

Berbagai model dengan tipe pola asuh di atas dapat digunakan oleh 

orangtua dalam memberikan pengasuhan kepada anak-anaknya. Berbagai macam 

model pola asuh di atas akan ada kemungkinan dan bisa orangtua melakukan 

kolaborasi ataupun variasi dalam mendidik anak-anaknya. Namun yang perlu 

diingatkan  dan ditekankan disini bahwa apapun usaha orangtua untuk 

memberikan yang terbaik untuk keluarganya khususnya anak-anaknya harus tetap 

mengutamakan hak-hak anak sebagai manusia yang berharkat dan bemartabat 

sesuai dengan bakat minat kemampuan dan kebutuhan anak.
3
 

                                                             
2
Rifahidayah, Psikologi Pengasuhan Anak, UIN Malang Press (Anggota IKAPI), 2009, 

h.16. 

3
Fajar Laksmita Dewi, “Kelebihan Pola Asuh Demokratis yang Bisa Orangtua Milenial 

Terapkan”. IDN times https://www.google.com/amp/s/www.idntimes.com/life/family/amp/fajar-

laksmita-dewi-1/kelebihan-pola-asuh-demokratis(diakses 06 Juni 2020). 
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3. Jenis-jenis Pola Asuh  

Berkaitan dengan pola asuh, seorang pakar yang bernama Baumrind 

mengategorikan pola asuh menjadi tiga jenis,yaitu: 

a. Pola Asuh Otoriter (Authoritarian Parenting) 

Pola asuh otoriter adalah pola asuh pola asuh orang tua yang lebih 

mengutamakan membentuk kepribadian anak dengan cara menetapkan standar 

mutlak harus dituruti, biasanya dibarengi dengan ancaman-ancaman.
4
 Biasanya, 

keluarga yang menganut pola asuh ini, anak-anaknya tidak memiliki kebebasan 

untuk menentukan keputusan, bahkan untuk dirinya sendiri karena semua 

keputusan berada di tangan orangtua dan dibuat oleh orangtua, sementara anak 

harus mematuhinya tanpa ada kesempatan untuk menolak ataupun 

mengemukakan pendapat.
5
 

Pola asuh otoriter memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

a) Anak harus tunduk dan patuh pada kehendak orangtua 

b) Pengontrolan orangtua terhadap perilaku anak sangat ketat 

c) Anak hampir tidak pernah memberi pujian 

d) Orangtua yang tidak mengenal kompromi dan dalam komunikasi biasanya 

bersifat satu arah.
6
 

Ciri khas pola asuh ini di antaranya adalah kekuasaan orangtua dominan 

jika tidak boleh dikatakan mutlak, anak yang tidak mematuhi orangtua akan 

mendapatkan hukuman yang keras, pendapat anak tidak didengarkan sehingga 

                                                             

4
Al.Tridhonanto, Mengembangkan Pola Asuh Demokratis (Jakarta: PT Gramedia, 2014), 

h. 12. 

5
Bunda Fathi, Mendidik Anak dengan Al-quran Sejak Janin (Jakarta; Grasindo,2011), 

h.53. 

6
Al.Tridhonanto, Mengembangkan Pola Asuh Demokratis, h. 12. 
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anak tidak memiliki eksistensi di rumah, tingkah laku anak dikontrol dengan 

sangat ketat.
7
 

Pola asuh otoriter lebih banyak menerapkan pola asuhnya dengan aspek-

aspek sebagai berikut: 

1) Orangtua mengekang anak untuk bergaul dan memilih-milih orang yang 

menjadi teman anaknya. 

2) Orangtua memberikan kesempatan pada anaknya untuk berdialog,  mengeluh 

dan mengemukakan pendapat. Anak harus menuruti kehendak orangtua tanpa 

peduli keinginan dan kemampuan anak. 

3) Orangtua menentukan aturan bagi anak dalam berinteraksi baik di rumah 

maupun di luar rumah. Aturan tersebut harus ditaati oleh anak walaupun tidak 

sesuai dengan keinginannya. 

4) Orangtua memberikan kesempatan pada anak untuk berinisiatif dalam  

bertindak yang menyelesaikan masalah. 

5) Orangtua melarang anaknya untuk berpartisipasi dalam kegiata kelompok. 

Orangtua menuntut anaknya untuk bertanggungjawab terhadap tindakan yang 

dilakukannya tetapi tidak menjelaskan kepada anak mengapa anak harus 

bertanggung jawab. 

Dampak yang ditimbulkan dari pola asuh otoriter, anak memiliki sifat dan 

sikap, seperti:  

(a)  Mudah tersinggung 

(b)  Penakut 

(c)  Pemurung dan merasa tidak bahagia 

(d)  Mudah terpengaruh 

(e)  Mudah stres 

                                                             
7
Bunda Fathi, Mendidik Anak dengan Al-quran Sejak Janin,  h.54. 
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(f)  Tidak mempunyai arah masa depan yang jelas 

(g)  Tidak bersahabat
8
 

b. Pola Asuh Demokratis (Authoritative parenting) 

Pola asuh demokratis adalah pola asuh orangtua yang menerapkan 

perlakuan kepada anak dalam rangka membentuk kepribadian anak dengan cara 

memprioritaskan kepentingan anak yang bersikap rasional atau pemikiran-

pemikiran.
9
 

Orangtua yang memiliki pola asuh jenis ini berusaha mengarahkan 

anaknya secara rasioal, berorientasi pada masalah yang dihadapinya, menghargai 

komunikasi yang saling memberi dan menerima, menjelaskan alasan rasional 

yang mendasari tiap-tiap permintaan atau disiplin tetapi juga menggunakan 

kekuasaan bila perlu, mengharapkan anak untuk mematuhi orang dewasa tetapi 

juga mengharapkan anak untuk mandiri dan mengarahkan diri sendiri, saling 

menghargai antara anak dan orangtua, memperkuat standar-standar perilaku. 

Orangtua tidak mengambil posisi mutlak, tetapi juga tidak mendasarkan pada 

kebutuhan anak semata.
10

 

Pola asuh demokratis lebih kondusif dalam penumbuhkembangan karakter 

anak. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh berbagai ahli 

psikologi perkembangan anak seperti Baumrind menunjukkan bahwa sosok 

orangtua yang demokratis berkorelasi positif dengan perkembangan karakter anak 

terutama dalam hal kemandirian dan tanggung jawab. 

Hal senada dikemukakan oleh Baldwin dkk, bahwa anak yang 

dikembangkan dalam iklim pengasuhan demokratis, maka ia cenderung memiliki 

                                                             
8
Al.Tridhonanto, Mengembangkan Pola Asuh Demokratis, h. 13. 

9
Al.Tridhonanto, Mengembangkan Pola Asuh Demokratis, h. 16. 

10
Nilam Widyarini, Relasi Orangtua & Anak (Jakarta: PT Gramedia, 2009), h. 11. 
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kepribadian lebih aktif, lebih bersikap sosial, lebih memiliki harga diri (percaya 

diri), lebih memiliki keinginan dalam bidang intelektual, originil, dan lebih 

konstuktif dibandingkan anak yang dibesarkan di iklim otoriter.
11

 

Pola asuh demokratif ditandai dengan adanya sikap terbuka antara 

orangtua dengan anaknya. Mereka membuat aturan-aturan yang disetujui bersama. 

Anak diberi kebebasan untuk mengemukakan pendapat, perasaan dan 

keinginannya dan belajar untuk menanggapi pendapat oranglain. Orangtua 

bersikap sebagai pemberi pendapat dan pertimbangan terhadap aktivitas anak. 

Dengan pola asuh ini, anak akan mampu mengembankan kontrol terhadap 

perilakunya sendiri dengan hal-hal yang dapat diterima oleh masyarakat. Hal ini 

mendorong anak untuk mampu berdiri sendiri, bertanggung jawab dan yakin 

terhadap diri sendiri. Daya kreativitasnya berkembang baik karena orangtua selalu 

merangsang anaknya untuk bersuasana demokratif, perkembangannya lebih luwes 

dan dapat menerima kekuasaan secara rasional. Sebaliknya akan yang dibesarkan 

dalam suasana otoriter, memandang kekuasaan sebagai suatu yang harus ditakuti 

dan bersifat rahasia. Ini mungkin menimbulkan sikap tunduk secara membuta 

kepada kekuasaan, atau justru sikap menentang kekuasaan. Tipe demokratis 

mengharapkan anak untuk berbagai tanggung jawab dan mampu mengembangkan 

potensi kepemimpinan yang dimilikinya.
12

 

1) Ciri-ciri Pola Asuh Demokratis 

a) Proses pendidikan terhadap anak selalu bertitik tolak dari pendapat 

bahwa manusia adalah makhluk mulia di dunia  

                                                             
11 Nyoman Subagia, Pola Asuh Orangtua:Faktor, Implikasi terhadap Perkembangan 

Karakter Anak (Bandung; Nilacakra,2019), h.20. 
12 Fajar Laksmita Dewi, “Kelebihan Pola Asuh Demokratis yang Bisa Orangtua Milenial 

Terapkan”. IDN times https://www.google.com/amp/s/www.idntimes.com/life/family/amp/fajar-

laksmita-dewi-1/kelebihan-pola-asuh-demokratis(diakses 06 Juni 2020). 
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b) Orangtua selalu menyelaraskan kepentingan dan tujuan pribadi 

dengan kepentingan-kepentingan anak. 

c) Orangtua senang mnerima pendapat, saran dan krtikan dari anak. 

d) Mentolerir ketika anak membuat kesalahan dan memberikan 

pendidikan kepada anak agar jangan melakukan kesalahan lagi tanpa 

mengurangi daya kreativitas, inisiatif dan prakarsa dari anak 

e) Lebih menitik beratkan kerja sama dalam mencapai tujuan  

f) Orangtua selalu berusaha untuk menjadikan anak lebih sukses 

darinya.  

2) Kelebihan Pola Asuh Demokratis 

a) Pola asuh ini didasarkan pada tujuan pribadi dan perilaku unik setiap 

anak. Pada praktiknya, pola asuh otoritatif menunjukkan kebebasan 

namun dengan arahan jelas dari orangtua. Orangtua pada awalnya 

memberikan bimbingan pada anak. Mereka memberi petunjuk 

terlebih dahulu sebelum anak melakukan tugasnya. Pola asuh ini 

megajarkan anak bagaimana membangun komunikasi yang baik 

secara dini. Sebab dengan adanya diskusi terbuka dengan orangtua, 

anak secara tidak langsung telah dilatih beradaptasi dan dasar-dasar 

bersosialisasi dengan oranglain. 

b) Orangtua menerapkan aturan dan konsekuensi secara konsisten, 

namun tetap responsive terhadap kebutuhan anak. Pola asuh 

otoritatif sebenarnya merupakann penggabungan dari pola asuh 

otoriter dan permisif. Pada pola asuh otoriter, kendali hanya berpusat 

pada orangtua. Namun pada pola asuh otoritatif, pola komunikasi 

berjalan secara dua arah. 
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c) Anak lebih mandiri dan punya kepercayaan diri yang baik. Meski 

anak diberi kebebasan, namun kebebasan yang diberikan ada batas 

dan syarat harus dipenuhi. Sehingga pada pola asuh ini, anak lebih 

mandiri dan punya kepercayaan diri yang baik untuk menyelesaikan 

tugasnya. 

d) Orangtua menggunakan kedisiplinan sebagai penguatan perilaku 

baik. Pada pola asuh otoritatif, orangtua mengajarkan kedisiplinan 

sebagai strategi untuk menguatkan perilaku yang baik. Anak diberi 

penghargaan apabila melakukan perilaku yang benar. 

e) Anak dilatih mengambil keputusan, negosiasi, evaluasi diri, dan 

memecahkan masalah sendiri. Anak dengan pola asub otoritatif lebih 

mungkin bahagia dan sukses. Mereka dibiasakan negosiasi, 

membuat keputusan, serta mengevaluasi diri dari tindakannya.
13

 

c. Pola Asuh Permisif (Permissive Parenting) 

Pola asuh permisif adalah pola asuh orangtua pada anak dalam rangka 

membentuk kepribadian anak dengan cara memberikan pengawasan yang sangat 

longgar dan memberikan kesempatan pada anaknya untuk melakukan sesuatu 

tanpa pengawasan yang cukup darinya. Adapun kecenderungan orangtua tidak 

menegur atau memperingatkan anak apabila anak sedang dalam bahaya, dan 

sangat sedikit bimbingan yang diberikan oleh mereka.
14

 

Orangtua memberikan kebebasan penuh kepada anak untuk menyatakan 

dorongan atau keinginannya. Cirinya orangtua bersikap longgar, tidak terlalu 

memberikan bimbingan dan control, perhatian pun terkesan kurang. Kendali anak 

                                                             
13 Mar‟atush Sholihah, “Pola Asuh Orang tua terhadap Perkembangan Moral Anak Usia 
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sepenuhnya terdapat pada anak itu sendiri, anak diizinkan membuat keputusan 

sendiri dan dapat berbuat sekehendaknya sendiri, orangtua kurang menerapkan 

hukuman pada anak, bahkan hampir tidak menggunakan hukuman.
15

 

Istilah ini dikembangkan oleh psikolog Diana Baumrid, yang mempelajari 

anak-anak prasekolah. Dia menemukan orangtua mereka sebagian besar masuk ke 

dalam tiga gaya pengasuhan utama, yakni orangtua otoritatif, orangtua otoriter, 

dan pola asuh permisif. Gaya pengasuhan keempat, pengasuhan yang lalai, 

ditambahkan kemudian untuk mengatasi orangtua yang sangat tidak terlibat dan 

jauh secara emosional. 

Studi menunjukkan anak-anak dari orangtua yang permisif lebih 

cenderung menunjukkan tanda-tanda kecemasan dan depresi, agresi, memiliki 

keterampilan sosial yang buruk, dan memiliki prestasi buruk di sekolah. 

“Orangtua yang permisif sulit menetapkan batasan dengan anak-anak mereka”, 

ujar penulis buku Peaceful Parent, Happy Kids, Laura Markham, seperti dilansir 

di Good Housekeeping. Karena itu orangtua lebih cenderung mengabaikan 

perilaku buruk, dan menyerah terhadap penilaian mereka lebih baik ketika anak 

mereka marah. Hasilnya adalah mereka tidak menetapkan atau menegakkan 

harapan yang sesuai dengan usia untuk perilaku. Kita mungkin berasumsi anak-

anak dari orangtu yang permisif akan belajar bagaimana mengatasinya sendiri, 

tapi penelitian menunjukkan sebaliknya. “Tidak banyak pasang surut untuk pola 

asuh permisif”, kata Amy Morin, penulis 13 Things Mentally Strong Women 

Don’t Do
16

 

 

 

                                                             
15

Bunda Fathi, Mendidik Anak dengan Al-quran Sejak Janin, h.56-57. 
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3) Definisi pola asuh permisif menurut beberapa ahli, yaitu: 

a) Hurlock mengemukakan bahwa orangtua yang menerapkan pola asuh 

permisif memperlihatkan ciri-ciri sebagai berikut: orangtua cenderung 

memberikan kebebasan penuh pada anak tanpa ada batasan dan aturan dari 

orangtua, tidak adanya hadiah ataupun pujian meski anak berperilaku 

sosial baik, tidak adanya hukuman meski anak melanggar peraturan. 

b) Gunarsa mengemukakan bahwa orangtua yang menerapkan pola asuh 

permisif memberikan kekuasaan penuh pada anak, tanpa dituntut 

kewajiban dan tanggung jawab, kurang kontrol terhadap perilaku anak dan 

hanya berperan sebagai pemberi fasilitas, serta kurang berkomunikasi 

dengan anak. Dalam pola asuh ini, perkembangan kepribadian anak 

menjadi tidak terarah, dan mudah mengalami kesulitan jika harus 

menghadapi larangan-larangan yang ada di lingkungannya. 

c) Prasetya dalam Anisa menjelaskan bahwa pola asuh permisif atau biasa 

disebut pola asuh penelantar yaitu di mana orangtua lebih 

memprioritaskan kepentingannya sendiri, perkembangan kepribadian anak 

terabaikan, dan orangtua tidak mengetahui apa dan bagaimana kegiatan 

anak sehari-harinya. 

d) Dariyo dalam Anisa juga menambahkan bahwa pola asuh permisif yang 

diterapkan otangtua, dapat menjadikan anak kurang disiplin dengan 

aturan-aturan sosial yang berlaku. Namun bila anak mampu menggunakan 

kebebasan secara bertanggung jawab, maka dapat menjadi seorang yang 

mandiri, kreatif, dan mampu mewujudkan aktualitasnya.
17

 

Pola asuh permisif dibagi menjadi dua yaitu permissive indifferent dan 

permissive indulgent. 
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a. Permissive Indefferent adalah suatu pola asuh dimana orangtua sangat 

tidak terlibat dalam kehidupan anak, tipe pengasuhan ini diasosiasikan 

dengan inkompetensi sosial anak, khususnya kurangnya kendali diri. 

b. Permissive indulgent adalah pola asuh dimana orangtua sangat terlibat 

dalam kehidupan anak-anak mereka tetapi menetapkan sedikit batas atau 

kendali terhadap mereka. Pengasuhan ini diasosiasikan dengan 

inkompetensi sosial anak, khususnya kurangnya kendali diri. Orangtua 

macam ini membiarkan anak melakukan apa yang ia inginkan. Hasilanya 

anak tidak pernah belajar mengendalikan perilakunya sendiri dan selalu 

berharap mendapatkan keinginannya.
18

 

4) Keuntungan menggunakan pola asuh permisif: 

Orangtua yang menggunakan pola asuh ini menunjukkan bahwa sang anak 

sangatlah dicintai dan diberi perhatian sepenuhnya. Secara garis beras anak-anak 

yang dibesarkan dengan pola asuh ini memiliki keterampilan sosial yang baik, 

harga diri tinggi, dan lebih kreatif atau banyak akal dibandingkan dengan 

pengasuhan otoriter atau terlalu mengekang. Dari segi orangtua, permisif secara 

langsung mendukung emosional dan merespon anak ketika melakukan interaksi. 

Sebisa mungkin para orangtua memastikan bahwa sang anak tidak akan 

kekurangan kasih saying sedikitpun. Umumnya, orangtua menerapkan pola ini 

dalam mendidik anaknya jarang terjadi konflik atau argument diantara keduanya. 

Anak diberikan kebebasan untuk berkreasi, berinovasi, dan memiliki pemikiran-

pemikiran yang cerdas dan inovatif. 
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5) Kekurangan menggunakan pola asuh permisif: 

Pola asuh permisif memang secara terbuka mencintai dan memberi 

perhatian penuh kepada anak, namun sayangnya pengasuhan ini bisa dibilang 

terlalu santai jika dibandingkan dengan orangtua yang menggunakan pengasuhan 

berkonsep konvensional. Pertama, orangtua yang menerapkan pola permisif 

cenderung tidak menetapkan aturan yang umumnya diberlakukan guna 

mendisiplinkan anak. Biasanya, penerapan aturan hanya dilakukan di awal saja 

tanpa kelanjutan. Kedua, orangtua cenderung menyuruh anak untuk menurut dan 

patuh dengan menggunakan embel-embel hadiah seperti makanan atau mainan. 

Ketiga, pola asuh ini memberikan kebebasan untuk anak-anak yang juga 

menempatkannya pada posisi seakan tidak bisa dewasa dan melaksanakan 

tanggung jawabnya sendiri. Terakhir, orangtua yang menerapkan pola permisif 

cenderung tidak pernah menghukum anaknya saat bersalah.
19

 

Pola asuh permisif menerapkan pola asuhnya dengan aspek-aspek sebagai 

berikut: 

a) Orangtua tidak perduli terhadap pertemanan atau persahabatan anaknya. 

b) Orangtua kurang memberikan perhatian terhadap kebutuhannya anaknya. 

Jarang sekali melakukan dialog terlebih untuk mengeluh dan meminta 

pertimbangan. 

c) Orangtua tidak peduli terhadap pergaulan anaknya dan tidak pernah 

menentukan norma-norma yang harus diperhatikan dalam bertindak. 

d) Orangtua tidak peduli dengan masalah yang dihadapi oleh anaknya. 

e) Orangtua tidak peduli terhadap kegiatan kelompok yang diikuti anaknya. 
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f) Orangtua tidak peduli anaknya bertanggung jawab atau tidak atas tindakan 

yang dilakukannya. 

Adapun dampak yang ditimbulkan dari pola asuh permisif, yakni: 

(1)  Kurang berprestasi 

Mengingat orangtua dengan pola asuh permisif tidak banyak menerapkan 

ekspektasi, mereka tidak memiliki target. Menurut beberapa penelitian, pola 

asuh permisif berdampak pada anak yang kurang berprestasi secara akademik. 

(2)  Kurang pandai mengambil keputusan 

Selain itu, kebiasaan orangtua dengan pola asuh permisif yang tidak 

menerapkan aturan di rumah membuat anak kurang pandai mengambil 

keputusan. Lebih jauh lagi, anak jadi tidak piawai memecahkan masalah. Hal 

ini dapat menyebabkan anak memiliki keterampilan sosial yang buruk. 

(3)  Kurang bisa memahami emosi 

Mengingat anak dengan pola asuh permisif tidak terbiasa menghadapi beragam 

emosinya sendiri secara efektif, mereka menjadi tidak terlatih memahami 

emosi. Utamanya, ketika ada hal-hal yang memicu stress atau kondisi sulit. 

(4)  Cenderung berperilaku nakal 

Karena merasa tidak ada aturan, anak-anak yang dibesarkan dengan 

pengasuhan permisif lebih cenderung berperilaku nakal bahkan terlibat dalam 

hal yang buruk, seperti minum-minuman beralkohol atau penyalahgunaan obat-

obatan terlarang. 

(5)  Tidak bisa mengatur waktu atau kebiasaan  

Anak yang dibesarkan dengan pola asuh permisif tidak terbiasa dengan batasan 

atau aturan. Salah satu contoh pola asuh permisif, yaitu anak tidak diberi 

batasan dalam bermain game atau menonton televise. Akibatnya, ia bisa 
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melakukan kebiasaan yang kurang baik tersebut terlalu lama hingga 

menciptakan kebiasaan yang tidak sehat.
20

 

Anak dapat mempelajari banyak hal melalui pola asuh yang dilakukan 

oleh orangtua, termasuk juga belajar tentang kepribadian. Ketiga jenis pola asuh 

ini akan menimbulkan terbentuknya kepribadian anak yang berbeda. Artinya, 

jenis pola asuh yang diterapkan oleh orangtua terhadap anaknya menentukan 

keberhasilan pendidikan anak oleh keluarga dan jangka panjangnya juga terhadap 

kesuksesan anak di masa depan. 

4. Dampak Penerapan Pola Asuh Orangtua Terhadap Anak Menurut 

Para Ahli 

1) Fagan 

Studi yang dilakukan oleh Fagan menunjukkan bahwa ada keterkaitan 

antara faktor keluarga dan tingkat kenakalan seorang anak. Keluarga yang tidak 

harmonis dapat mengakibatkan kurangnya kebersamaan dan interaksi antar 

keluarga, ditambah lagi dengan orangtua yang otoriter. Hal tersebut cenderung 

menghasilkan remaja yang bermasalah dan pada akhirnya akan berpengaruh 

terhadap kualitas karakter anak.  

Begitu juga dengan pola asuh permisif yang cenderung memberi 

kebebasan terhadap anak untuk berbuat apa saja ternyata sangat tidak kondusif 

bagi pembentukan karakter anak. Secerdas dan sehebat apapun anak seorang anak, 

dia tetap memerlukan arahan dari orangtua untuk mengenal mana yang baik mana 

yang salah. Memberikan kebebasan yang berlebihan, apa lagi terkesan 

membiarkan, akan membuat si anak bingung dan berpotensi salah arah. 

Tampaknya, pola asuh demokratis lebih kondusif dalam mendidik anak. 
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2) Baumrind. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Baumrind menunjukkan bahwa 

orangtua yang demokratis lebih mendukung perkembangan anak terutama dalam 

hal kemandirian dan tanggungjawab. Sementara itu, orangtua yang otoriter 

cenderung merugikan karena anak tidak mandiri, kurang tanggungjawab, serta 

agresif, sedangkan orangtua yang permisif mengakibatkan anak kurang mampu 

menyesuaikan diri dengan lingkungan diluar rumah.
21

 

3) Arkoff 

Menurut Arkoff, anak yang di didik dengan cara demokratis umumnya 

cenderung mengungkapkan agresivitasnya dalam tindakan yang konstruktif atau 

dalam bentuk kebencian yang bersifat sementara. Artinya, jika pun marah, 

kemarahannya tidak akan berlarut-larut apalagi sampai mendendam. Di sisi lain, 

anak yang di didik secara otoriter atau ditolak akan memiliki kecenderungan 

untuk mengungkapkan agresivitasnya dalam bentuk tindakan-tindakan yang 

merugikan. Sementara itu, anak yang di didik secara permisif cenderung 

mengembangkan tingkah laku agresif secara terbuka atau terang-terangan. 

4) Middlebrook 

Menurut Middlebrook, hukum fisik yang biasanya diterapkan dalam pola 

asuh otoriter kurang efektif untuk membentuk tingkah laku anak. Hal itu dapat 

menyebabkan beberapa masalah diantaranya sebagai berikut.    

a) Menyebabkan anak marah dan frustasi. Secara psikologi tentu sangat 

mengganggu pribadi anak sendiri sehingga anak juga tidak akan bisa belajar 

dengan optimal. 

b) Timbulnya perasaan-perasaan menyakitkan atau sakit hati pada diri anak yang 

mendorong tingkah laku agresif.  
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c) Akibat hukuman-hukuman itu dapat meluas sasarannya dan lebih membawa 

efek negatif. Misalnya, anak menahan diri untuk memukul atau merusak hanya 

ketika orangtua ada di dekatnya, tetapi akan segera melakukan tindakan 

merusak setelah orangtua tidak ada. 

d) Tingkah laku agresif orangtua akan menjadi contoh bagi anak sehingga anak 

akan menirunya.
22

  

Dari penjelasan tersebut, jelaslah bahwa pola asuh yang diterapkan oleh 

orangtua terhadap anaknya haruslah benar karena jenis pola asuh yang diterapkan 

orangtua kepada anaknya sangat menetukan keberhasilan pendidikan karakter 

anak. Kesalahan dalam pengasuhan anak akan mengakibatkan kegagalan dalam 

pembentukan karakter yang baik. 

 

B. Perkembangan Moral Anak 

1. Pengertian Perkembangan Moral Anak  

Setiap anak memiliki perkembangan moral yang berbeda-beda, ada yang 

memiliki perkembngan moral sangat baik dan ada pula yang memiliki 

perkembangan moral kurang baik. Hakekat dari perkembangan itu sendiri 

menurut Abu Ahmadi adalah suatu proses yang menuju kedepan dan tidak dapat 

diulang kembali. Sedangkan pendapat yang lain menyebutkan perkembangan 

merupakan proses perubahan dari dari psikis dan fisik pada diri manusia yang 

dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan proses belajar pada waktu tertentu. Hal 

yang senada diungkapkan Rita Eka Izzaty menyatakan bahwa perkembangan pola 

gerakan atau perubahan yang secara dinamis dimulai dari pembuahan atau 

konsepsi dan terus berlanjut sepanjang siklus kehidupan manusia. Berdasarkan 

tiga pendapat diatas dapat menjadi sebuah kesimpulan umum bahwa 
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perkembangan adalah suatu proses perubahan yang terjadi sepanjang hidup 

manusia.
23

 

Secara etimologi istilah moral berasal dari bahasa latin mos (moris), yang 

berarti adat istiadat peraturan/nilai-nilai atau tata cara kehidupan. Adapun 

moralitas merupakan kemauan untuk menerima dan melakukan peraturan, nilai-

nilai atau prinsip-prinsip moral. Nilai-nilai moral ini, seperti (a) seruan untuk 

berbuat baik kepada orang lain, memelihara ketertiban dan keamanan, memelihara 

kebersihan dan memelihara hak orang lain, dan (b) larangan mencuri, berzina, 

membunuh, meminum minuman keras dan berjudi. Seseorang dapat dikatakan 

bermoral, apabila tingkah laku ini sesuai dengan nilai-nilai moral yang dijunjung 

tinggi kelompok sosialnya.
24

 

Secara termilogis, terdapat berbagai pendapat mengenai pengertian moral, 

yang dari segi substansi materilnya tidak ada perbedaan, tetapi bentuk formalnya 

berbeda. Beberapa ahli mengartikan moral dengan sebagai berikut: 

1) Widjaja, menyatakan bahwa moral adalah ajaran yang baik dan buruk 

tentang perbuatan dan kelakuan (akhlak).  

2) Al-Ghazali mengemukakan pengertian akhlak, sebagai padanan kata moral, 

sebagai perangai (watak, tabiat) yang menetap kuat dalam jiwa manusia dan 

merupakan sumber timbulnya perbuatan tertentu dari dirinya secara murah 

dan ringan, tanpa perlu dipikirkan dan direncanakan sebelumnya.
25

 

3) Daroeso, merumuskan pengertian moral secara lebih komprehensif rumusan 

formalnya sebagai berikut: 
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a) Moral sebagai perangkat ide-ide tentang tingkah laku hidup, dengan warna 

dasar tertentu yang dipegang oleh sekelompok manusia didalam lingkungan 

tertentu. 

b) Moral adalah ajaran tentang tingkah laku yang baik berdasarkan pandangan 

hidup atau agama tertentu. 

c) Moral sebagai tingkah laku hidup manusia, yang mendasarkan pada kesadaran 

bahwa ia terikat oleh keharusan untuk mencapai hal yang baik, sesuai dengan 

nilai dan norma yang berlaku dalam lingkungannya.
26

 

Perkembangan moral merupakan suatu proses perubahan penalaran, 

perasaan, dan perilaku tentang standar benar atau salah yang berkaitan dengan 

aturan mengenai hal apa saja yang harusnya dilakukan dalam berinteraksi kepada 

sesama manusia dengan menjunjung nilai kebaikan selama menjalani hidupnya. 

Perkembangan moral pada anak dapat dilihat dari sikap dan perilakunya sehari-

hari, apakah anak dapat membedakan suatu perbuatan yang ia lakukan itu baik 

atau buruk, hal ini sesuai dengan Webster’s New World Distionaruy mengatakan 

bahwa moral sebagai sesuatu yang berkaitan dengan atau memiliki hubungan 

dengan kemampuan menentukan benar salah dan baik buruknya sesuatu tingkah 

laku.
27

 

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa moral 

merupakan pandangan benar atau salah, baik atau buruk, apa yang dapat atau 

tidak dapat dilakukan oleh seseorang yang akan tercermin dalam pola pikir dan 
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dapat mempengaruhi tingkah lakunya seperti dalam bersikap, berbicara atau 

mempersepsikan nilai-nilai yang ada dalam kehidupan bermasyarakat. 

Perkembangan moral pada anak-anak dapat berlangsung melalui beberapa 

cara, yaitu: 

a. Pendidikan langsung melalui penanaman pengertian tentang tingkah laku 

yang benar dan salah atau yang baik dan buruk oleh orangtua, guru, atau 

orang dewasa lainnya.  

b. Identifikasi dengan cara meniru penampilan atau tingkah laku moral orang 

dewasa yang menjadi idolanya. 

c. Proses coba-coba dengan cara mengembangkan tingkah laku moral secara 

coba-coba. Tingkah laku yang mendatangkan pujian atau penghargaan 

akan terus dikembangkan, sementara tingkah laku yang mendatangkan 

hukuman  atau celaan akan dihentikannya. 

Anak usia dini adalah generasi yang akan melanjutkan kehidupan di masa 

depan. Anak usia dini sebagai aset sumber daya manusia yang akan membawa 

kemajuan dan kebermanfaatan bagi kehidupan dan berbangsa. Usia dini adalah 

masa dimana ana dapat mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki, karena 

pada masa ini perkembangan anak lebih pesat daripada setelah melewati usia dini. 

Perkembangan anak pada usia dini akan memperngaruhi perkembangan pada usia 

berikutnya. Usia dini adalah usia kritis pada perkembangan fisik, intelektual, dan 

sosial emosional. Rata-rata kemajuan kemampuan fisik dan rohani sangat pesat 

pada usia baru lahir hingga enam tahun. Kemajuan perkembangan tersebut 

diperoleh melalui hasil belajar dari lingkungan. Mengingat pentingnya keberadaan 

usia dini maka diperlukan adanya pemberian stimulus yang optimal pada usia 
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tersebut. Sehingga pertumbuhan dan perkembangan anak dapat berjalan 

sebagaimana mestinya.
28

 

Ciri-ciri Anak Usia Dini dalam buku Ahmad Susanto akan dijelaskan 

beberapa ciri-ciri anak usia dini yang perlu diketahui oleh para pendidik atau 

orangtua yakni antara lain: 

1) Anak suka meniru (Imitasi) 

2) Dunia anak adalah dunia bermain 

3) Anak masih berkembang 

4) Anak-anak tetaplah anak-anak 

5) Anak masih polos  

6) Tumbuhkan rasa percaya diri anak 

7) Kenali karakter anak.
29

  

 

C. Tingkat dan Tahap Perkembangan Moral Anak 

Orangtua harus dapat memperhatikan kondisi anak dalam mendidiknya 

sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak. Sebagai pendidik, orangtua 

juga harus memperhatikan tahapan-tahapan dalam memberikan pendidikan moral 

pada anak.
30

  

Teori perkembangan yang dikemukakan oleh Laurence Kohlberg 

menunjukkan bahwa sikap moral bukan hasil sosialisasi atau pelajaran yang 
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diperoleh dari kebiasaan dan hal lain yang berhubungan dengan nilai kebudayaan. 

Kohlberg juga menyelidiki struktur proses berpikir yang mendasari perilaku moral 

(Moral Bahavior). Dalam perkembangannya Kohlberg juga menyatakan adanya 

tahapan-tahapan yang berlangsung sama pada setiap kebudayaan. Tahapan 

perkembangan moral adalah ukuran dari tinggi rendahnya moral seseorang dari 

segi proses penalaran yang mendasarinya bukan dari sikap moral. Teori ini 

berpandangan bahwa penalaran moral yang merupakan daar dari perilaku etis 

mempunyai enam stadium perkembangan dengan tiga tahapan yang 

teridentifikasi.
31

 

Teori ini telah menguraikan teori Piaget secara rinci dengan memberikan 

tiga tingkatan perkembangan moral. Tingkatan perkembangan moral pertama 

adalah “Moralitas Prakonvensional”, perilaku anak tunduk pada kendali eksternal. 

Tingkatan kedua “Moralitas Konvensional” atau moralitas peraturan konvensioal 

dan persesuaian (confermiti). Tingkatan ketiga, “Moralitas Pascakonvensional” 

atau moralitas prinsip-prinsip yang diterima sendiri.
32

 

1) Tingkat Prakonvensional 

Prakonvensional adalah tingkat yang paling rendah dalam teori 

perkembangan moral Kohlberg, pada tingkat ini anak mengenal moralitas 

berdasarkan dampak yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan.
33

 

Penalaran prakonvensional berada pada tingkatan pramoral, dimana 

kemampuan kognitif masih terbatas dan pemikiran individu bersifat egosentris. 
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Pada tahapan ini sebagian besar pemikiran berdasar pada hal yang disukai dan 

kesenangan. Tahapan ini berkembang ke arah perilaku individu yang bertindak 

berhubungan dengan konsekuensi yang diyakini akan terjadi. Konsekuensi ini 

terjadi dalam bentuk hukuman atau penghargaan.
34

 

Tingkat prakonvensional terdiri dari dua tahapan awal dalam 

perkembangan moral, dan murni melihat diri dalam bentuk egosentris. Tingkat 

dua:  

a) Tahap Orientasi terhadap kepatuhan dan hukuman 

Pada tahap ini anak hanya mengetahui bahwa aturan-aturan yang ada 

ditentukan oleh adanya kekuasaan yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. 

Jadi dalam tahapan ini mau atau tidak harus menaati peraturan yang ada, 

dikarenakan kalau tidak anak akan mendapatkan hukuman sesuai dengan 

pelanggaran yang dilakukan. 

b) Tahap Relativistik 

Pada tahap ini anak tidak lagi secara mutlak tergantung pada peraturan 

yang berlaku di luar dirinya yang dilakukan oleh orang lain yang mempunyai 

otoritas. Jadi dalam hal ini anak sudah mulai sadar bahwa setiap kejadian 

mempunyai beberapa segi yang bergantung pada kebutuhan (relativisme) orang 

yang membuat peraturan dan kesenangan seseorang.
35

 

2) Tingkat Konvensional 

  Pada tingkat ini anak hanya menuruti harapan keluarga, kelompok atau 

bangsa, dan dipandangnya sebagai hal yang bernilai dalam dirinya, tanpa 

mengindahkan akibat yang segera dan nyata. Individu tidak hanya berupaya 
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menyesuaikan diri dengan tatanan sosialnya, tetapi juga untuk mempertahankan, 

mendukung dan membenarkan tatanan sosial itu. 

 Pada tingkat konvensiolan terdapat dua tahapan yang meliputi: 

a) Tahap Orientasi Mengenai Anak yang Baik 

 Pada tahap ini, perilaku yang baik adalah perilaku yang menyenangkan 

atau membantu orang lain dan disetujui oleh mereka.  

b) Tahapan Mempertahankan Norma Sosial dan Otoritas 

 Anak akan mematok orientasi hukum dan ketertiban. Orientasi kepada 

otoritas, peraturan yang pasti dan pemeliharaan tata aturan sosial. perbuatan yang 

benar adalah menjalankan tugas, memperlihatkan rasa hormat terhadap otoritas, 

dan pemeliharaan tata aturan sosial tertentu demi tata aturan itu sendiri. Orang 

mendapat rasa hormat dengan berperilaku menurut kewajibannya.
36

 

3) Tahap pasca Konvensional 

 Pada tahapan ini anak mematuhi peraturan untuk menghindari hukuman 

kata hatinya. Pada tingkatan ini juga terdiri dari dua tahapan yaitu: 

a) Tahap Orientasi terhadap perjanjian antara dirinya dengan lingkungan  

sosialnya. Pada tahap ini ada hubungan timbal balik antara dirinya dengan 

lingkungan sosial dan masyarakat. Jadi dalam tahap ini anak akan menaati 

aturan sebagai kewajiban dan tanggung jawab atas dirinya dalam menjaga 

keserasian hidupnya disekitarnya. 
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b) Tahapan Universal 

 Pada tahap ini selain ada norma pribadi yang bersifat subjektif adapula 

norma etik (baik atau buruk, benar atau salah) yang bersifat universal sebagai 

sumber menentukan suatu perbuatan yang berhubungan dengan moralitas.
37

 

Tabel 1.1. Tahap Perkembangan Moral Menurut Kohl Berg 

Tingkat tahap Ciri Khusus 

Tingkat I: Pra Konvensional 

Tahap 1: Orientasi terhadap kepatuhan  

dan hukuman 

Tahap 2: Relativistik  

Hukum patuh patuh agar tidak 

dihukum. Ada faktor pribadi yang 

relatif dan prinsip kesenangan. 

Tingkat II: Konvensional 

Tahap 3: Orientasi mengenai anak   

               yang baik 

Tahap 4: Mempertahankan norma-  

               norma sosial dan otoritas 

Agar menjadi anak yang baik, 

perbuatannya harus diterima oleh 

masyarakat. 

Menyadari kewajibannya untuk ikut 

melaksanakan norma-norma yang ada 

dan mempertahankan pentingnya ada 

norma-norma. 

Tingkat III: Pasca Konvensional 

Tahap 5: Orientasi terhadap perjanjian  

               antara dirinya dengan  

               lingkungan sosial 

Tahap 6: Prinsip Universal 

Perjanjian antara dirinya dengan 

lingkungan sosial. 

Berbuat baik agar diperlakukan baik. 

Berkembangnya norma etik (kata hati) 

untuk menentukan perbuatan moral 

dengan prinsip universal.
38
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1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Moral 

Perkembangan moral seorang anak banyak dipengaruhi oleh 

lingkungannya. Anak memperoleh nilai-nilai moral dari lingkungannya, terutama 

dari orangtuanya melalui beberapa pengaruh tersebut nantinya dia akan belajar 

untuk mengenal nilai-nilai dan perilaku sesuai dengan ketentuan yang ada di 

lingkungan tempat tinggalnya tersebut. Dalam mengembangkan moral anak, 

peranan orangtua sangatlah penting, terutama pada waktu anak masih kecil. 

Beberapa sikap orangtua yang perlu diperhatikan sehubungan dengan 

perkembangan moral anak, diantaranya yakni: 

1) Konsistensi dalam mendidik anak 

2) Sikap orangtua dalam keluarga 

3) Penghayatan dan pengalaman agama yang dianut 

4) Sikap konsisten orangtua dalam menerapkan norma 

2. Aspek-aspek Perkembangan Anak Usia Dini 

Catron dan Allen menyebutkan bahwa terdapat 6 (enam) aspek 

perkembangan anak usia dini yaitu, kesadaran personal, kesehatan emosional, 

sosialisasi, komunikasi, kognisi dan keterampilan motoric sangat penting dan 

harus dipertimbangkan sebagai fungsi interaksi. Kreatifitas tidak dipandang 

sebagai perkembangan tambahan melainkan sebagai komponen yang integral dari 

lingkungan bermain yang kreatif. 

3. Perkembangan Karakter Anak dalam Keluarga 

a. Moralitas penghormatan, yaitu penghormatan kepada diri  sendiri 

untuk mencegah agar diri sendiri tidak terlibat dalam perilaku yang 

merugikan, penghormatan kepada sesama manusia, penghormatan 

kepada lingkungan fisik yang merupakan ciptaan Tuhan. 
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b. Perkembangan moralitas kehormatan berjalan secara bertahap, yaitu 

anak membutuhkan waktu dan proses untuk berkembang menjadi 

manusia yang bermoral. 

c. Mengajarkan prrinsip menghormati, yaitu anak akan belajar 

menghormati oranglain jika dirinya merasa bahwa pihak lain 

menghormatinya. Penghormatan orangtua kepada anak dapat 

dilakukan misalnya dengan menghargai pendapat anak, dan 

menjelaskan kenapa suatu aturan dibuat untuk anak. 

d. Mengajarkan dengan contoh, yaitu orangtua seharusnya memberikan 

contoh kepada anak dalam berperilaku.  

e. Mengajaran dengan kata-kata, yaitu orangtua hendaknya menjelaskan 

dengan kata-kata apa yang ia conntohkan, misalnya anak dijelaskan 

mengapa berdustta dikatakan sebagai tindakan yang buruk. 

f. Mendorong anak untuk merefleksikan tindakannya. 

g. Mengajarkan anak untuk mengembangkan tanggung jawab. 

h. Mengajarkan keseimbangan antara kebebasan dan kontro, yaitu anak 

diberi pilihan untuk menentukan apa yang akan dilakukannya namun 

aturan-aturan yang berlaku harus ditaati. 

i. Cintailah anak karena cinta merupakan dasar dari perkembangan 

moral. 

j. Menciptakan keluarga bahagia, yaitu usaha menjadikan anak menjadi 

pribadi yang bermoral akan lenih mudah jika anak mendapatkan 

pendidikan dari lingkungan keluarga yang bahagia.
39
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Lokasi Penelitian  

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang sifatnya ex-post 

facto. Penelitian Ex-post facto adalah penelitian yang meneliti hubungan sebab 

akibat yang tidak dimanipulasi atau diberi perlakuan (dirancang atau 

dilaksanakan) oleh peneliti. Penelitian sebab akibat dilakukan terhadap program, 

kegiatan atau kejadian yang telah berlangsung atau yang telah terjadi.
1
 Logika 

dasar yang sama dari penelitian eksperimental digunakan dalam penelitian ini, 

yaitu jika x maka y, hanya dalam penelitian ini tidak ada manipulasi langsung 

dengan variabel independen.
2
 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Borong Leko yang ada di lingkungan 

Malewaya Kelurahan Malewang Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten 

Takalar. Lingkungan Malewaya adalah salah satu lingkungan dari lima 

lingkungan di Kelurahan Malewang, yaitu lingkungan Bontobaddo, BorongBaji, 

Malewang, dan Maronde, yang mana penulis merupakan salah satu bagian dari 

masyarakat di daerah tersebut. Dalam hal ini, penulis memahami situasi yang ada 

termasuk lingkungan yang membentuk dan merubah pola perilaku masyarakat 

mulai dari budaya, etika, pendidikan, serta prinsip-prinsip moral yang mereka 

terapkan dalam kehidupan sehari-hari. 
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B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan pedagogik dan pendekatan 

psikologis, karena sasaran utama dalam penelitian ini adalah orangtua sebagai 

pendidik dalam suatu keluarga dalam rumah tangga. Peneliti harus mengetahui 

bagaimana pengaruh sebagai orangtua dalam mendidik anaknya. Pendekatan ini 

digunakan oleh peneliti karena orangtua sebagai subjek dan objek dalam 

penelitian ini yang merupakan bagian dari kejiwaan (psikologis) yang 

pelaksanaannya tampak pada pengamatan melalui gejala tingkah laku individu 

tersebut.
3
   

Perkembangan moral anak ditentukan oleh segala pengalaman mereka 

sewaktu masih kanak-kanak, hal ini dikemukakan oleh para ahli psikoanalisis. 

Anak-anak yang memperoleh pendidikan dengan tepat, kemudian dibina dalam 

suatu konsep nilai yang tepat maka pengaruh yang ini akan terus 

berkesinambungan sampai dewasa.
4
 

C. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek 

yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya.
5
 Populasi merupakan semua 

subjek atau objek sasaran  penelitian. Wujud subjek itu dapat berupa: manusia, 

hewan, tumbuh-tumbuhan, barang produk, barang non produk, dan bentuk 

ungkapan verbal.
6
 Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi dapat juga berupa 
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benda-benda yang lain. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

orangtua yang memiliki anak di Borong Leko yang berada di lingkungan 

Malewaya. 

b. Sampel  

Sampel penelitian adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi. Arikunto dalam bukunya Ajat Rukajat berpendapat bahwa 

apabila populasi dalam sebuah penelitian kurang dari 100, maka harus diambil 

semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika 

populasinya lebih dari 100 maka pengambilan sampel antara 10-15% atau 20-25 

% atau lebih.
7
 

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive 

sampling, yaitu metode pengambilan sampel yang berdasar pada kriteria-kriteria 

tertentu. oleh karena itu, kriteria yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

Orangtua yang memiliki anak dengan usia  6-12 tahun. Berdasarkan uraian di atas, 

maka jumlah sampel dalam penelitian ini adalah orangtua sebanyak 35 orang yang 

memiliki anak. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data untuk mengetahui bagaimana pola asuh 

orangtua dalam mendidik anak dan mengetahui bagaimana perkembangan moral 

anak adalah menggunakan angket untuk 35 responden.  

a. Angket 

Angket merupakan teknik pengumpulan data yang memungkinkan analis 

mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik beberapa orang 
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utama di dalam organisasi dan bisa terpengaruh oleh sistem yang ada.
8
 

Penyebaran angket merupakan teknik pengumpulan data dengan membagikan 

sejumlah kuesioner kepada responden dalam penelitian ini. 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah pengumpulan, pemilihan, pengolahan dan 

penyimpanan data, informasi dan sebagai bukti telah dilaksankannya penelitian. 

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, 

meliputi foto-foto, file documenter dan data yang relevan dengan penelitian. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan dalam pengumpulan data 

atau informasi yang berhubungan dengan penelitian.
9
 

a. Pedoman Angket (kuesioner) 

Peneliti menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan atau 

pernyataan tertulis yang alternatif jawabannya telah disiapkan dengan 

menggunakan skala likert dengan model pilihan ganda, yaitu skala yang 

digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang mengenai 

suatu objek tertentu.  

Dalam penelitian ini, bentuk pertanyaan atau pernyataan disajikan dengan 

alternatif jawaban 4 kategori yaitu selalu, sering, kadang-kadang, dan tidak 

pernah. Pedoman skor wawancara dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

 

 

                                                             
8
Syofian Siregar, Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif Dilengkapi dengan 

Perhitungan Manualdan Aplikasi SPPS Versi 17 (Cet. Keempat; Jakarta: Bumi Aksara, 2017), h. 

44. 

9
Hartono, Analisis Item Instrumen (Cet. I; Pekanbaru Riau: ZanafaPublishing, 2015), h. 

74. 
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Tabel 1.2 Pedoman Skor Wawancara 

Jawaban Positif Negatif 

Selalu 

Sering 

Kadang-kadang 

Tidak Pernah 

4 

3 

2 

1 

1 

2 

3 

4 

b. Dokumentasi 

 Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data langsung dari tempat 

penelitian, meliputi foto-foto, file documenter, dan data yang relevan dengan 

penelitian. 

F. Validitas dan Reliabilitasi Instrumen 

Validasi atau kesahihan berasal dari kata validity yang berarti sejauh mana 

ketetapan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya. 

Validasi adalah suatu konsep yang berkaitan dengan sejumlah tes telah mengukur 

apa yang seharusnya diukur.
10

 

Berkenaan dengan validitas dan reliabilitas instrumen, kualitas instrumen 

penelitian mempengaruhi kualitas data hasil penelitian.
11

 Oleh karena itu, perlu 

dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas instrumensebelum menggunakan 

instrumen untuk mengumpulkan data. 

a. Pengujian Validitas Instrumen 

Pengujian validitas instrumen menggunakan pendapat dari ahli (judgment 

experts) terhadap seluruh item instrumen dalam setiap variabel yang telah 

                                                             
10Sudaryono, Dasar-dasar Evaluasi Pembelajaran (Cet.I; Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 

h.138. 
11Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D), 

(Cet. XIX;Bandung: Alfabeta, 2013), h.193. 
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dikonstruksi berdasarkan teori tertentu kemudian dilanjutkan dengan uji coba 

instrumen pada sampel di mana populasi diambil. Setelah data ditabulasikan, 

maka pengujian validitas konstruksi dilakukan dengan analisis faktor, yaitu 

mengkorelasikan jumlah skor faktor dengan skor total dengan menggunakan 

rumus product moment sebagai berikut:  

xy 

rxy =√x
2
xy

2
 

Dimana: 

rxy= korelasi antaravariabelxdan y 

x  = (x -  ̅) 

y = (y- ̅).
12

 

Bila korelasi tiap faktor positif yang besarnya paling kecil 0.30, maka 

faktor tersebut merupakan construct yang kuat.
13

 Item instrumen yang dinyatakan 

valid, selanjutnya dapat digunakan untuk keperluan pengumpulan data, sedangkan 

item instrumen yang tidak valid dapat direvisi atau dibuang. 

b. Uji Reliabilitas Instrumen 

 Pengujian reliabilitas dengan internalconsistency, dilakukan dengan cara 

mencobakan sekali saja, kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan teknik 

belah dua (split half) dari Spearman Brown setelah diuji korelasinya, sesuai rumus 

sebagai berikut: 

ri = 
   

     
 

 

                                                             
12Sugiyono, Statistika untuk Penelitian (Cet.XXIII; Bandung: Alfabeta, 2013), h.228. 
13

Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R & D, 

(Cet.XIX; Bandung: Alfabeta, 2011), h. 143-144. 
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Dimana: 

ri = reliabilitas internal seluruh instrumen 

rb = korelasi product moment antara belahan pertama dan kedua.
14

 

 Berdasarkan ketentuan, bahwa apabila koefisien korelasi sama dengan atau 

lebih dari 0.3 (    ) sebagaimana pada pengujian validitas, maka seluruh butir 

instrumen dinyatakan reliabel.
15

Berdasarkan uji coba, instrumen yang sudah valid 

dan reliabel seluruh butirnyadapat digunakan untuk pengukuran dalam rangka 

pengumpulan data. 

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik.
16

. 

Analisis data yang dilakukan pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik 

analisis statistik deskriptif dan teknik analisis statistik inferensial. 

a. Teknik Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis 

data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah 

terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang 

berlaku untuk umum atau generalisasi.
17

 

Adapun langkah-langkah teknik analisis statistik deskriptif sebagai 

berikut: 

b) Menghitung besarnya range dengan rumus: 

R = NT – NR 

 

                                                             
14

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kuantitatif, dan R & D, h. 131. 

15
Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R & D, h. 143-

144. 

 
16

Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi (Cet.XXIV; Bandung: Alfabeta, 2017), h. 

169. 

 
17

Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi, h. 169. 
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Keterangan: 

R  : Range 

NT : Nilai Tertinggi 

NR : Nilai Terendah 

c) Menghitung banyaknya kelas interval dengan rumus: 

i = 1 + (3,3) log n 

Keterangan: 

i : interval 

n : jumlah responden 

d) Menghitung panjang kelas interval dengan rumus: 

P = 
 

 
 

Keterangan: 

P = Panjang Kelas 

R = Range 

i  = Interval 

e) Menghitung mean (nilai rata-rata) dengan rumus: 

 ̅ = 
∑      

∑  
 

Keterangan: 

 ̅= Mean (nilai rata-rata) 

∑  = Jumlah frekuensi 

xi = Batas kelas interval 

f) Menghitung persentase frekuensi dengan rumus: 

P = 
 

 
 x 100% 

Keterangan: 

P = Presentase 

F = Frekuensi 
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N = Banyaknya responden 

g) Menghitung nilai standar deviasi dengan rumus: 

SD = √
∑         ̅  

   
 

Keterangan: 

SD   = Standar deviasi 

∑   = Jumlah frekuensi 

x     = skor 

n      = Jumlah responden.
18

 

h) Kategorisasi 

 Untuk mengetahui kategorisasi sangat baik, baik, dan kurang baik maka 

menggunakan rumus, sebagai berikut: 

a) Rendah : x             

b) Sedang : (        )    (        ) 

c) Tinggi  : x  (        ).
19

 

b. Teknik Analisis Statistik Inferensial 

 Statistik inferensialadalah teknik statistik yang digunakan untuk 

menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi.
20

 Adapun 

langkah-langkah analisis statistik inferensial sebagai berikut: 

1) Analisis Regresi Sederhana 

Adapun persamaan regresi sederhana yaitu: 

 Y = a + bX 

 

                                                             

 
18

Khalifah Mustamin dkk, Metodologi Penelitian Pendidikan (Makassar: Alauddin Press, 

2009), h.57. 

19
Saifuddin Azwar, Penyusunan Skala Psikologi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1999), h. 

109. 

 
20

Sugiyono, Metode Penelitian Administratif (Cet.XXIV; Bandung: Alfabeta, 2017), 

h.170. 
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Keterangan: 

 Y  = Subjek dalam variabel dependen yang diprediksikan 

 a   = Bilangan konstan 

 b= Angka arah/koefisien regresi yang menunjukkan angka Kdidasarkan  

pada variabel independen. 

X= Subjek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu 

Untuk mengetahui nilai a maka digunakan persamaan: 

a = 
 ∑   (  )  ∑   ∑   

  ∑     ∑   
 

Untuk menghitung nilai b maka digunakan persamaan: 

b = 
      ∑     

  ∑    ∑   
 

Keterangan: 

x= Variabel dependen 

y = Variabel Independen 

n = Jumlah Sampel.
21

 

2) Uji Signifikan (Uji t) 

  Uji t ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh pola asuh 

orangtua dengan perkembangan moral anak di Borong Leko Kelurahan Malewang 

Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar. Sebelum menguji 

hipotesis yang telah ditentukan, terlebih dahulu dicari kesalahan baku koefisien b 

(penduga b), yaitu sebagai berikut: 

a. Untuk regresi, kesalahan bakunya dirumuskan: 

Se = 
√∑     ∑    ∑  

   
 

b. Untuk koefisien b (penduga b) kesahan bakunya dirumuskan: 

Sb = 
  

√
 

  
 ∑   

 

 

                                                             
21

Suharsimi Arikunto, Posedur Penelitian (Cet. VII; Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 102. 



49 

 

3) Uji hipotesis 

1. Menentukan formulasi hipotesis 

H0 =   = 0 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan  antara polaasuh orangtua 

dengan perkembangan moral anak di Borong Leko Kelurahan 

Malewang Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar. 

Ha =    0 : Terdapat pengaruh yang signifikan antara polaasuh orangtua 

dengan perkembangan moral anak di Borong Leko Kelurahan 

Malewang Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten 

Takalar. 

Menentukan taraf nyata α dengan nilai ttabel. 

           

 b = n-2k 

 t = 0,05;n 

a) Menentukan thitung 

 thitung = 
     

  
 

Keterangan: 

 Sb = simpangan baku/kesalahan baku.
22

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
22

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2013), h.209. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN 

A. Hasil Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pola asuh orangtua 

terhadap perkembangan moral anak di Borong Leko Kelurahan Malewang 

Kecamattan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar. Hasil penelitian ini akan 

memberikan jawaban dari rumusan masalah yang telah diajukan pada bab 

sebelumnya. Rumusan masalah 1 dan 2 menggunakan statistik deskriptif 

sedangkan rumusan masalah ke-3 menggunakan statistik inferensial. Dalam hal 

ini peneliti menggunakan angket dan dokumentasi serta menambahkan observasi 

sebagai penguat terkait variabel y karena objek yang dijadikan sampel adalah 

orangtua dan anak dengan segala macam tingkatan emosional yang berbeda, hal 

tersebut dikhawatirkan terjadinya penolakan ketika langsung pada tahap kuesioner 

atau angket, sehingga peneliti bermaksud melakukan pendekatan terlebih dulu. 

Setiap variabel memperoleh data dengan menggunakan angket dan 

dokumentasi sekaligus observasi. Variabel x memperoleh data terkait pola asuh 

orangtua dan variabel y memperoleh data terkait perkembangan moral anak.  

1. Uji Validitas dan Realibilitas  

Tabel 4.1 

Validitas Pengaruh Pola Asuh Orangtua 

No. Item RHitung rTabel Keterangan 

1 0.343 0.2826 Valid 

2 0.520 0.2826 Valid 

3 0.638 0.2826 Valid 

4 0.601 0.2826 Valid 



51 

 

5 0.545 0.2826 Valid 

6 0.724 0.2826 Valid 

7 0.580 0.2826 Valid 

8 0.499 0.2826 Valid 

9 0.721 0.2826 Valid 

10 0.641 0.2826 Valid 

11 0.761 0.2609 Valid 

12 0.796 0.2826 Valid 

13 0.786 0.2826 Valid 

14 0.511 0.2826 Valid 

15 0.620 0.2826 Valid 

Berdasarkan hasil uji validitas pada tabel di atas yang terdiri dari 15 item 

pernyataan digunakan untuk mengukur tentang pola asuh orangtua yang memiliki 

nilai koefisien korelasi lebih besar dari 0,2826 maka dapat disimpulkan bahwa 

semua item pernyataan tersebut telah memenuhi syarat valid.  

Tabel 4.2 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Part 1 Value .440 

  
N of 

Item

s 

 

8a 

 
Part 2 Value .555 

  
N of 

Item

s 

 

7b 

 
Total N of 

Items 

15 

Correlation Between 

Forms 

 .650 



52 

 

Spearman-Brown 

Coefficient 

Equal Length .644 

Unequal 

Length 

.669 

Guttman Split-Half 

Coefficient 

 .664 

Berdasarkan hasil uji realibilitas dengan teknik split half di atas dapat 

diketahui realibilitas pola asuh orangtua adalah 0,664 dengan ketentuan koefisien 

korelasi lebih besar dari 0,3 yang berarti bahwa semua variabel telah reliable atau 

berada pada interpretasi tinggi/kuat. 

Tabel 4.3 

Uji Validitas Perkembangan Moral Anak 

No.Item RHitung rTabel Keterangan 

1 0.316 0.2826 Valid 

2 0.470 0.2826 Valid 

3 0.320 0. 2826 Valid 

4 0.570 0. 2826 Valid 

5 0.620 0. 2826 Valid 

6 0.660 0. 2826 Valid 

7 0.376 0. 2826 Valid 

8 0.538 0. 2826 Valid 

9 0.609 0. 2826 Valid 

10 0.496 0. 2826 Valid 

11 0.678 0. 2826 Valid 

12 0.556 0. 2826 Valid 

13 0.394 0. 2826 Valid 

14 0.313 0. 2826 Valid 

15 0.479 0. 2826 Valid 
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Berdasarkan hasil uji validitas pada tabel di atas yang terdiri dari 15 item 

pernyataan digunakan untuk mengukur perkembangan moral anak yang memiliki 

nilai koefisien korelasi lebih besar dari 0,2826 maka dapat disimpulkan bahwa 

semua item pernyataan tersebut telah memenuhi syarat valid. 

Tabel 4.4 
Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

Part 1 Value .528 

  
N of 

Item

s 

 

8a 

 
Part 2 Value .640 

  
N of 

Item

s 

 

7b 

 
Total N of 

Items 

15 

Correlation Between 

Forms 

 .423 

Spearman-Brown 

Coefficient 

Equal Length .603 

Unequal 

Length 

.504 

Guttman Split-Half 

Coefficient 

 .699 

 

Berdasarkan hasil uji realibilitas dengan teknik split half di atas dapat 

diketahui realibilitas perkembangan moral anak adalah 0,699 dengan ketentuan 

koefisien korelasi lebih besar dari 0,3 yang berarti bahwa semua variabel telah 

reliable atau berada pada interpretasi tinggi/kuat. 
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2. Pola Asuh Orangtua di Borong Leko. 

Data mengenai variabel X, yaitu pola asuh orangtua dengan indikator 

permisif. Diperoleh dari angket dengan jumlah responden 35 orang dan pilihan 

jawaban dengan skala 1 sampai 4. 

Tabel 4.5 

Pola Asuh Orangtua di Borong Leko. 

Statistik Data 

Jumlah sampel 35 

Skor maksimun 56 

Skor minimum 38 

Mean 48,25 

Range 18 

Standar Deviasi 5.054 

Varians 25.55 

 Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa skor maksimum 

untuk pola asuh orangtua adalah 56 dengan satu responden yang telah 

memperoleh hasil maksimal ini, sedangkan skor minimum adalah 38 dengan satu 

responden yang memperoleh skor ini. Dengan demikian rentang skor yang 

diperoleh dari skor maksimal-skor minimal yaitu 18, perhitungan nilai rata-rata 

48,25, responden berada pada tingkat sedang, dengan standar deviasi 5,054 dan 

varians 25,55. Hal ini menunjukkan bahwa pola asuh orangtua masih terkontrol 

dengan baik, tidak sepenuhnya memberikan kebebasan kepada anak meski segala 

kemauan anak dipenuhi yang berkaitan dengan material. 

Data yang diperoleh pada tabel di atas menjadi dasar untuk menentukan 

pengkategorisasian pola asuh orangtua dengan menggunakan rumus yang telah 

ditentukan. Sehingga kategori skor pengkategorian pola asuh orangtua dapat 

ditunjukkan sebagai berikut. 
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Tabel 4.6 

Pola Asuh Orangtua di Borong Leko. 

Kategorisasi Skor Frekuensi Presentasi Kategori 

X < (43) 6 17% Rendah 

43 ≤ X < (53) 21 60% Sedang  

X ≥ (53) 8 23% Tinggi 

Jumlah 35 100%  

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa terdapat 6 responden yang 

menjawab pada kategori rendah dengan presentase 17%, sedangkan pada kategori 

sedang terdapat 21 responden dengan presentase 60% dan 8 responden pada 

kategori tinggi dengan presentase 23%. Dengan demekian dapat disimpulkan 

bahwa pola asuh orangtua berada pada kategori sedang. 

3. Perkembang Moral Anak di Borong Leko Kelurahan Malewang 

Kecamatan PolongBangkeng Utara 

Data terkait variabel Y yakni perkembangan moral anak diperoleh dari 

angket dengan jumlah responden sebanyak 35 orang dan pilihan jawaban skala 1 

sampai 4 

Tabel 4.7 

Perkembangan Moral Anak di Borong Leko. 

Statistik Data 

Jumlah sampel 35 

Skor maksimun 59 

Skor minimum 41 

Mean 49.67 

Range 18 

Standar Deviasi 4.35 

Varians 18.96 

Diketahui bahwa skor maksimun untuk perkembangan moral anak adalah 

59, jumlah responden yang menjawab dengan skor tersebut sebanyak satu orang, 

sedangkan skor minimum yaitu 41 hanya satu orang yang menjawab. Sehingga 

dapat diketahui bahwa skor maksimal-skor minimum (59-41) rentang skornya 
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adalah 18, perhitungan nilai rata-rata 49,67, standar deviasi 4,35 dan varians 

18,96. Kemudian data yang diperoleh di atas menjadi dasar untuk menentukan 

pengkategorisasian perkembangan moral anak dengan rumus yang telah 

ditentukan, sehingga dapat ditunjukkan sebagai berikut. 

Tabel 4.8 

Perkembangan Moral Anak di Borong Leko. 

Kategorisasi Skor Frekuensi Presentasi Kategori 

X < (46) 8 23% Rendah 

46 ≤ X < (54) 20 57% Sedang  

X ≥ (54) 7 20% Tinggi 

Jumlah 35 100%  

Berdasarkan tabel di atas maka dapat diketahui bahwa ada 8 peserta didik 

yang menjawab pada kategori rendah dengan presentase 23%, sedangkan untuk 

kategori sedang terdapat 20 peserta didik dengan presentase 57% dan 7 peserta 

didik pada kategori tinggi dengan presentase 20%. Data ini merupakan gambaran 

perkembangan moral anak yang dapat disimpulkan oleh peniliti sebagai kategori 

sedang.  

4. Pengaruh Pola Asuh Orangtua terhadap Perkembangan Moral Anak 

di Borong Leko Kelurahan Malewang Kecamatan Polongbangkeng 

Utara 

a. Uji normalitas 

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah penelitian pola asuh 

orangtua terhadap perkembangaan moral anak berdistribusi normal atau tidak. 

Dalam melakukan uji normalitas, digunakan pengujian normalitas Kolmogorov 

Smirnov dengan menggunakan aplikasi spss versi 22 for windows. Dasar 

pengambilan keputusan: 
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Apabila nilai signifikasi > 0,05 maka data dikatakan berdistribusi normal, 

sebaliknya apabila nilai signifikasi < 0,05 maka data dikatakan tidak berdistribusi 

normal. Berikut hasil uji normalitas yang didapatkan: 

Tabel 4.9 

Hasil Uji Normalitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel di atas diketahui uji normalitas menunjukkan Asymp. 

Sig. (2-tailed) 0,200. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam 

pengambilan keputusan menggunakan taraf signifikansi 0,05 dan hasil uji 

normalitas lebih besar dari nilai tersebut maka dapat disimpulkan bahwa seluruh 

skor pola asuh orangtua dan perembangan moral anak berdistribusi normal. 

b. Uji Linearitas 

Uji linearitas digunakan untuk mengetahui hubungan perkembangan moral 

anak (Variabel Y) terhadap pola asuh orangtua (Variabel X) linear atau tidak. Uji 

linearitas pada penelitian ini menggunakan program SPSS versi 22 for Windows. 

Adapun hasil analisisnya dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 4.10 

Hasil Uji Linearitas 

ANOVA Table 

 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Perkemban

gan Moral 

Anak* 

Pola Asuh 

Orangtua 

Between 

Groups 

(Combined) 1587.766 20 79.388 2.760 .000 

Linearity 981.949 1 981.949 34.138 .000 

Deviation 

from 

Linearity 

605.816 19 31.885 1.109 .254 

Within Groups 1035.498 36 28.764   

Total 2623.263 56    

Berdasarkan hasil uji linearitas diketahui nilai signifikansi deviation from 

linearity sebesar 0, 254 > 0,05, artinya lebih besar dari 0,5 maka dapat 

disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang linear antara pola asuh oangtua dan 

perkembangan moral anak. 

c. Uji Hipotesis 

Berdasarkan uji persyarat analisis statistik, diperoleh bahwa data pada 

penelitian ini berdistribusi normal dan bersifat linear. Oleh karena itu, pengujian 

hipotesis dapat dilakukan dengan menggunakan uji regresi linear sederhana 

dengan tujuan melihat pengaruh yang signifikan variabel pola asuh orangtua 

terhadap perkembangan moral anak. adapun tabel hasil uji regresi linear 

sederhana sebagai berikut: 
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Tabel 4.11 

Hasil Uji Regresi Linear Sederhana 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) 18.374 4.557  2.007 .000 

Pola Asuh Orangtua .292 .96 .418 4.736 .000 

a. Dependent Variable: Perkembangan Moral Anak 

Dari output SPSS di atas, pada tabel coefisien pada kolom constant a 

adalah 18,374 dan pada kolom b 0,292, sehingga persamaan regresinya: Y = a + 

bx atau 18,374 + 0,292X. Dari hasil analisis didapatkan taraf nyata (α) dan nilai 

tabel sebesar α = 5% = 0,05 → a/2 = 0,025. Kemudian diperoleh hasil analisis 

       = 4,736 sedangkan nilai        = 1,689 artinya nilai         lebih besar dari 

nilai       . Karena nilai         lebih besar dari nilai        maka    (tidak 

terdapat pengaruh antara pola asuh orangtua dan perkembangan moral anak) 

ditolak dan    diterima (terdapat pengaruh pola asuh orangtua dan perkembangan 

moral anak).   
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Tabel 4.12 

Hasil Uji Signifikansi Persamaan Regresi  

ANOVA
a
 

Model 

Sum of 

Squares Df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 531.805 1 675.203 14.674 .000
b
 

Residual 571.276 44 16.67   

Total 478.263 34    

  a. Dependent Variable: Perkembangan Moral Anak 

b. Predictors: (Constant), Pola Asuh Orangtua 

Uji signifikansi persamaan garis regresi diperoleh dari baris regression 

yaitu         (b/a) = 14,674 dan p-value/Sig. = 0.000 ≤ 0,05 atau    ditolak dan 

   diterima. Dengan demikian, regresi Y atas X adalah signifikan atau pola asuh 

orangtua berpengaruh terhadap perkembangan moral anak. 

 

d. Uji korelasi 

Tabel 4.13 

Hasil Uji Korelasi 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .437
a
 .218 .121 2.128 

 

Untuk mengetahui besarnya nilai korelasi dan besarnya presentase 

pengaruh pola asuh orangtua terhadap perkembangan moral anak, dapat dilihat 

pada niali R square pada table model summary sebesar = 0,218 yang artinya 

besarnya presentase pengaruh pola asuh orangtua terhadap perkembangan moral 

anak adalah sebesar 21,8%. Sedangkan sisanya sebesar 78,2% dipengaruhi oleh 

variabel lain.  
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B. Pembahasan 

Pengaruh pola asuh orangtua terhadap perkembangan moral anak di Borong 

Leko Kelurahan Malewang Kecamatan Polongbangkeng Utara Kabupaten Takalar 

dengan menggunakan tiga rumusan masalah, yakni 1) Bagaimana pola asuh 

orangtua, 2) Bagaimana perkembangan moral anak, 3) Bagaimana pengaruh pola 

asuh orangtua terhadap perkembangan moral anak. Untuk menjawab rumusan 

masalah satu dan dua menggunakan statistik deskriptif. Adapun hasil dari 

rumusan masalah yang pertama diketahui bahwa skor maksimum untuk pola asuh 

orangtua adalah 56 dengan satu responden yang telah memperoleh hasil maksimal 

ini, sedangkan skor minimum adalah 38 dengan satu responden yang memperoleh 

skor ini. Dengan demikian rentang skor yang diperoleh dari skor maksimal-skor 

minimal yaitu 18, perhitungan nilai rata-rata 48,25, responden berada pada tingkat 

sedang, dengan standar deviasi 5,054 dan varians 25,55. Hal ini menunjukkan 

bahwa pola asuh orrangtua masih terkontrol dengan baik. 

Pola asuh orangtua di Borong Leko Kelurahan Malewang Kecamatan 

PolongBangkeng Utara Kabupaten Takalar, terdiri dari beberapa pola asuh yakni 

demokratif, permisif, otoriter. Dalam hal ini lebih difokuskan pada pola asuh 

permisif dimana membentuk kepribadian anak dengan cara memberikan 

kebebasan. Sesuai dengan angket yang telah dibagikan kepada responden yaitu 

orangtua memberikan kebebasan penuh terhadap anak. 

Model pola asuh orangtua memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap 

perkembangan moral anak. Karena orangtua dengan model pola asuh otoriter akan 

cenderung menghasilkan anak dengan ciri kurang matang, kurang kreatif dan 

inisiatif, tidak tegas dalam menentukan baik buruk, benar salah, suka menyendiri, 

kurang supel dalam pergaulan, ragu-ragu dalam bertindak atau mengambil 

keputusan karena takut dimarahi.  
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Sementara anak yang diasuh dengan pola asuh permisif menunjukkan 

gejala cenderung terlalu dan sering tidak mengindahkan aturan, kurang rajin 

beribadah, cenderung tidak sopan, bersifat agresif, sering menggangu oranglain, 

sulit diajak bekerjasama, sulit menyesuaikan diri dan emosi kurang stabil. 

Sedangkan anak yang diasuh dengan pola asuh demokratis menunjukkan 

kematangan jiwa yang baik, emosi stabil, memiliki rasa tanggung jawab yang 

besar, mudah menerima saran dari oranglain, mudah diatur dan taat pada 

peraturan atas kesadaran sendiri. (Tambahkan catatan kaki) 

Seiring perkembangan zaman, apapun bisa mempengaruhi anak maka 

setiap anak perlu memperhatikan lingkungannya dengan baik, dengan siapa 

bergaul karena saat ini pergaulan bebas telah terjadi di kalangan remaja yang 

bahkan seorang anak yang masih duduk dibangku sekolah dasar bisa terjerumus 

ke dalam pergaulan bebas.  Dengan pergaulan bebas yang terjadi di kalangan 

apapun maka orangtua bisa lebih memperhatikan anaknya sendiri, begitulah yang 

terjadi di desa tersebut. Masih memberikan perhatian kepada anak, meski tidak 

setiap hari melakukannya dikarenakan kesibukan kerja. Sehingga pola asuh 

orangtua berada pada kategori sedang memiliki rentang nilai 43-53 sebanyak 21 

responden dengan presentase 60%. 

Sedangkan untuk rumusan masalah kedua perkembangan moral anak 

dalam penelitian ini menunjukkan frekuensi terbanyak berada pada kategori 

sedang yakni sebesar 20 responden dengan rentang nilai 46-54 dan presentase 

57%. Sesuai dengan hasil angket yang telah dibagikan kepada anak yang berusia 

6-12 tahun. Orangtua juga ikut membantu dalam pengisian angket pada anak yang 

masih berumur 6 sampai 8 tahun agar data yang dikumpulkan bukanlah data abal-

abal.  
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Diketahui bahwa ada 8 peserta didik yang menjawab pada kategori rendah 

dengan presentase 23%, sedangkan untuk kategori sedang terdapat 20 peserta 

didik dengan presentase 57% dan 7 peserta didik pada kategori tinggi dengan 

presentase 20%. Data ini merupakan gambaran perkembangan moral anak yang 

dapat disimpulkan oleh peniliti sebagai kategori sedang.  

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan moral pada anak, 

yaitu kurang tertanamnya jiwa agama pada setiap orang, keadaan masyarakat 

yang kurang stabil, banyaknya tulisan dan gambar yang tidak mengindahkan dasar 

moral. (tambahkan catatan kaki). Sebagian besar anak pada umumnya 

menunjukkan perkembangan moral yang baik. Hal ini ditandai dengan 

kemampuannya dalam membedakan perilaku buruk dan baik, melaksanakan 

ibadah sesuai aturan, berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, 

mampu bergaul dengan teman tanpa harus bertengkar menghormati orang yang 

lebih tua dan mampu mentaati peraturan yang berlaku disekolah. Namun 

demikian, terdapat beberapa anak yang cenderung berbicara kurang ramah, tidak 

peduli terhadap sekitar, bersikap agresif, sering mengganggu oranglain, sulit 

diajak kerjasama serta tidak mentaati peraturan. Selain itu ada beberapa anak yang 

cenderung kurang bisa bergaul dengan teman. Begitulah yang terjadi di desa 

tersebut, sehingga masuk kedalam kategori sedang.  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data tentang pengaruh pola asuh 

orangtua terhadap perkembangan moral anak maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pola asuh orangtua termasuk dalam kualifikasi sedang dalam pengaruhnya 

terhadap perkembangan moral anak. Hal ini Nampak pada hasil angket 

yang dibagikan yakni rata-rata (mean) yaitu 48,25 berada pada interval 43-

53 dengan kategori sedang. 

2. Perkembangan moral anak termasuk dalam kualifikasi sedang. Dapat 

dilihat pada hasil angket rata-rata (mean) yaitu 49,67 berada pada interval 

46-54 dengan kategori sedang. 

3. Signifikansi pengaruh pola asuh orangtua terhadap perkembangan moral 

anak adalah sebesar 21,8%. Diketahui nilai         lebih besar dari nilai 

       (                 = 4,736 > 1,689) artinya terdapat pengaruh antara 

pola asuh orangtua terhadap perkembangan moral anak. Sehingga    

ditolak dan    diterima yang berarti terdapat pengaruh pola asuh orangtua 

terhadap perkembangan moral anak di Borong Leko Kelurahan Malewang 

Kecamatan PolongBangkeng Utara. 

B. Implikasi Penelitian 

Setelah mengemukakan hasil penelitian yang diperoleh maka penulis akan 

mengajukan beberapa saran sebagai berikut: 

1. Pola asuh orangtua tidak seharusnya menggunakan pola asuh permisif, 

karena dizaman sekarang pola asuh tersebut sangat tidak cocok dengan 

perkembangan sekarang diama anak harus lebih diperhatikan tidak diberi 
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kebebasan penuh. Anak zaman sekarang jauh berbeda dengan anak di 

Zaman dulu. 

2. Pola asuh permisif tidak memberikan tekanan kepada anak juga 

merupakan hal yang wajar karena seorang anak sangat tidak ingin ditekan 

oleh siapaun terlebih lagi orangtuanya sendiri. Anak hanya perlu diberi 

beberapa nasehat tentang pergaulan bebas agar apa yang tidak diinginkan 

oleh orangtua itu terjadi 

3. Sebagai orangtua harus lebih memahami pola asuh apa yang ingin 

diterapkan dengan memperhatikan segala tingkah laku anak juga bisa 

memahami psikologi seorang anak. 
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